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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ط

 

ṭa ṭ te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ظ
 

ẓ zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Namun Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 



xi 
 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

Ta’marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya 

ditandai dengan simbol [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

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

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan huruf hamzah transliterasi menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di 

awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf 

alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
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Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 

akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka 

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

awal kata sandangnya. Namun Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari 

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga 

berlaku untuk huruf awal dari sebuah judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan  
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijriah  

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 Ali Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

Nama   : Nurfitri Yanlua  

NIM   : 80100219075 

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 

Judul : Perlindungan Hukum Islam terhadap Penyandang Disabilitas 

dari Tindakan Perundungan di Kota Makassar. 

Disabilitas merupakan kaum minoritas yag rentan terhadap tindakan 
perundungan dikarenakan perbedaan karekteristik yang mereka miliki. oleh 
karenanya dibutuhkan perlindungan agar terpenuhinya hak-hak disabilitas dan 
terhindar dari sikap diskriminasi.  

Dalam melakukan penelitian ini digunakan jenis penelitian field 
research kualitatif deskriptif. Yakni penelitian yang pengelolaan data terkumpul 
melalui wawancara. Kemudian pendekatan penelitian yaitu pendekatan syar’i, 
hukum dan pendekatan sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk 
Perlindungan hukum islam disabilitas dari tindakan perundungan sekaligus solusi 
untuk menncegah tindakan perundungan terhadap disabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mencegah tindakan 
perundungan disabilitas perlu adanya kerjasama yang baik antara keluarga 
disabilitas, masyarakat dan pemerintah. Dengan kerjasama dari setiap pihak dapat 
mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat untuk hidup berdampingan 
dan terhindar perundungan. Dampak dari adanya tindakan pencegahan yang 
dilakukan terhadap tindakan perundungan memberikan manfaat dan 
menadatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan inilah bentuk dari implementasi 
hukum Islam di Masyarakat. Bentuk perlindungan hukum Islam terhadap 
penyandang disabilitas dari tindakan perundungan antara lain adalah perlindugan 
terhadap jiwa agar terhindar dari perbuatan keji dan dapat merusak martabat diri, 
Perlindungan akal agar dapat mengkontrol pola pikir, perlindungan keturunan dan 
Perlindungan terhadap hak-hak disabilitas dari nondiskriminasi. Untuk 
Perlindungan Hukum nasional, negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas 
dengan adanya perda kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas, dan Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas.  

Memberikan Pendidikan terkait saling menghargai, toleransi dan rasa 
empati perlu ditanamkan dalam diri sejak dini. Dalam hal ini perlu peran dari 
keluarga dan tenaga pendidik untuk mengajarkan tentang etika sebagai pegangan 
anak dalam berperilaku. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perundungan 
dan disabilitas mengharuskan pemerintah untuk melakukan sosiaplisasi lebih 
lanjut dan mendalam untuk menciptakan masyarakat yang inklusi untuk 
kesetaraan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Bangsa Indonesia mengkukuhkan statusnya sebagai Negara hukum pada 

saat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 

dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.1 Lahirnya Kesatuan 

Republik Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara yang 

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan pada 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

 Sebagai mahkluk ciptaan tuhan manusia diberikan hak-hak yang sama 

sebagai manusia atau biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM 

adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai mahkluk 

tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.2   

Status bangsa Indonesia sebagai Negara hukum dilandasi pada pasal 1 

ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah 

Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Jaminan kesejahteraan serta 

perwujudan masyarakat yang adil dan makmur merupakan ciri Negara hukum di 

Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan pancasila.    

 

1 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 

h.7.  

2 A bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, (Jakarta: 

Perindo, 2006), h. 104.  
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Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain 

oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa 

ditekan sekecil-kecilnya.3 Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggiris, Eropa dan 

Negara maju lainnya, menempatkan hukum di atas segalanya dalam menjalankan 

roda pemerintahan baik dalam penyusunan perundang-undangan maupun di 

pengadilan.  

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 menjamin dan melindungi 

segala hak dan martabat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, secara utuh tanpa 

dikurangi. Hak yang diberikan oleh UUD 1945 antara lain; hak atas 

kewarganegaraan, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintah. 

hak atas pekerjaan.; hak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak 

berserikat dan berkumpul bagi setiap warga Negara. kemerdekaan setiap penduduk 

untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, 

dan hak setiap warga warga Negara mendapatkan pendidikan.4 

Selain itu UUD 1945 pada pasal 33 dan 34 juga memberikan penegasan 

bahwa Negara berkewajiban memberi kesejahteraan dengan memelihara fakir 

miskin dan anak-anak terlantar. Dalam hal ini meskipun pada pasal tersebut hanya 

menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar namun kesejahteraan juga bagi 

penyandang disabilitas.  Kondisi disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan 

untuk memperoleh hak hidup dan hak berpartisipasi dalam masyarakat. Pasal 28 A 

UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang 

disabilitas di Indonesia, yakni: “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan 

 

3 Sutjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. Ke-7  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 

53. 

4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. (14 Desember 2022).  

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
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kehidupannya.”guna menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam 

etiap aspek kehidupan, maka pemerintah RI pada tanggal 15 April 2016 

menerbitkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.  

Manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna bukan berarti tidak ada 

manusia yang memiliki kekurangan. Banyak dari manusia yang terlahir dengan 

memiliki keterbatasan. Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa 

mendengar, melihat dengan sebagainya. Mereka disebut dengan penyandang 

disabilitas, penyandang cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang 

dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan maupun nonfisik dengan 

individu normal.5   

Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak.6  

Menurut data statistik, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun 

adalah 3.3%. sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 

juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas 

berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data kemendikburistek agusutus 2021 

menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur sekolah luar biasa (SLB) dan inklusi 

adalah 269.398 anak.7 

 

5 Nurkhalis Setiawan, Pribumisasi Al-Qur’an,  (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 75 

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.  

7 Novrizaldi, Pemerintah Wajib Penuhi Pendidikan Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas, 

KEMENKO PMK, 06 Juni 2022, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-

pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas. (6 Desember 2022).  

https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
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c.8 Tidak ada yang menjadi pembeda antara penyandang disabilitas dan 

non disabilitas, Negara menjamin persamaan itu dan memberikan hak yang sama 

begitu pula dalam agama islam.     

Hak penyandang disabilitas secara umum tertera dalam UU No.8 tahun 

2016 yaitu meliputi hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan 

perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; 

kesehata; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan periwisata; 

kesejahteraan sosial; aksesibiltas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; 

habilitasi dan rehabilitasi; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 

berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan 

kewarganegaraan; bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan 

eksploitasi.9   

Lebih lanjut hak penyandang disabilitas tertuang khusus dalam pasal 5 

ayat (3) yang menyebutkan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas antara 

lain:  

a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskrimnasi, penelantaran, 

pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual.  

b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga 

pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.  

c. Dilindungi kepentingannya dalam mengambil keputusan.  

d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. 

e. Pemenuhan kebutuhan khusus.  

 

8 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai HAk Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), h. 273. 

9 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Pasal 5 Ayat (1), h. 7.  
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f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai interasi social dan 

pengembangan individu.  

g. Mendapatkan pendampingan sosial.  

Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk 

menerima keadaan penyandang disabilitas dengan baik, selain itu masih ada yang 

beranggapan bahwa penyandang disabilitas hanya menjadi “beban” baik dari pihak 

keluarga maupun dari lingkungan masyarakat yang menganggap mereka adalah 

orang yang lemah dan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Kesenjangan 

ini dapat memicu adanya fenomena perundungan/bullying, terutama terjadi pada 

anak dalam dunia pendidikan.  

Perundungan10 menjadi salah satu masalah sensitif yang berpengaruh pada 

mental seseorang, terutama anak. Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) 

Bullying adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikis dalam jangka 

waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap 

seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam suatu keadaan, dan 

memiliki keinginan untuk melukai atau menakut-nakuti orang dan membuat orang 

tertekan, trauma dan tidak berdaya.11  

Aspek utama yang menimbulkan adanya bullying dikarenakan adanya 

perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ini bisa berupa fisik ataupun non fisik. 

Perilaku bullying bisa menimpa orang dengan keadaan normal baik secara fisik 

maupun mental, terutama dalam lingkup pendidikan. Apabila bullying bisa 

menimpa anak non disabilitas, maka kemungkinan besar bahwa perundungan atau 

 
10 Perundungan berasal dari kata rundung yang kata kerjanya adalah merundung. 

Merundung adalah sikap menggangu, mengusik, atau menyaiti orang lain baik secarafisik maupun 

psikis ataufisik erulang kali dari waktu ke waktu. 

11 Hary Firmansyah, dkk, Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel dan 

Berkebutuhan Khusus di Kalangan remaja, Jurnal SERINA Ke-III, UNTAR, Desember 2021, h. 

1785. 
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bullying dapat menimpa anak penyandang disabilitas.12 Anak merupakan orang 

yang rentan mengalami bullying terutama anak disabilitas.  

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan 

anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap 

anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak 

perempuan. Data yang sama mengungkapkan, jenis kekerasan yang paling tinggi 

jumlah korbannya adalah kekerasan seksual yaitu 591 korban. 13   

Tidak jarang penyandang disabilitas dilabeli sebagai masyarakat yang 

bermasalah. Pelabelan ini dengan sengaja dapat membuat penyandang disabilitas 

tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya karena mendapakan 

penolakan seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Hal ini 

menimbulkan ketidak nyamanan dan menciptakan mental blok akibat perlakuan 

yang diberikan oleh non-disabilitas.    

Dapat dilihat bahwa realitanya, ada sebagian penyandang disabilitas yang 

masih mengalami diskriminasi sehingga mengalami perundungan. Hal ini terjadi 

dalam sebuah kasus yang terjadi di kabupaten pangkep oleh seorang anak berusia 

12 tahun penjual jalangkote (kue tradisional) yang mengalami perundungan oleh 

beberapa pemuda pada 17 mei 2020. Kasus ini hanya bermula dari persoalan 

sepeleh karena sebuah candaan. Namun berakhir dengan perundungan hingga 

pemukulan terhadap korban yang diketahui sebagai penyandang disabilitas.14 Kasus 

 

12 Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas 

yang Mengalami Bullying, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 8 No.1,  Maret 2022, h. 23. 

13 Biro Hukum dan Humas, Perepuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami 

Kerentanan Berlapis, KEMENPPPA, 10 Februari 2022,    

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-

penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis. (6 dessember 2022).  

14 Mitra Sulawesi, Penjual Jalangkote yang Viral, Ternyata Penyandang Disabilitas, 

Mitra Sulawesi.com, 18 Mei 2020, https://mitrasulawesi.id/2020/05/18/penjual-jalangkote-yang-

viral-ternyata-penyandang-disabilitas/?amp (6 Desember 2022).  

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis
https://mitrasulawesi.id/2020/05/18/penjual-jalangkote-yang-viral-ternyata-penyandang-disabilitas/?amp
https://mitrasulawesi.id/2020/05/18/penjual-jalangkote-yang-viral-ternyata-penyandang-disabilitas/?amp
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ini menjadi viral dan mendapatkan banyak kecaman dari banyak masyarakat 

sehingga dilaporkan pada pihak berwajib.  

Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang 

karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, dan agama. Islam dengan tegas 

menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk 

saling mengenal dan berbuat baik diantara sesamanya. Manusia sebagi mahkluk 

ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki 

martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak 

untuk membunuh, menghina, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak 

dibenarkan oleh syariah Islam.15 Dapat dipahami bahwa dalam islam semua 

manusia sama di mata Allah.   

Islam adalah agama yang sangat menjungjung tinggi nilai-nilai 

persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam 

merupakan agama rahmatan lil ‘alamin dan bahkan tidak memungkiri keberadaan 

para penyandang disabilitas, tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, 

Karena dalam Islam mengajarkan untuk saling toleran dan saling mencintai sesama 

manusia.16 Ajaran Islam menjelaskan bahwa kesetaraan antara sesama manusia, 

setiap manusia diperlakukan sama dan menerima secara tulus tanpa adanya 

diskriminasi dalam kehidupan sosial. Allah menjelaskan dalam Q.S. Al-hujurat/49: 

13. 

 
اِنَّ  لتَِ عَارَفُ وْا ۚ  لَ  وَّقَ بَاۤىِٕ شُعُوْبًا  وَجَعَلْنٰكُمْ  وَّانُْ ثٰى  ذكََرٍ  مِ نْ  خَلَقْنٰكُمْ  اِنََّّ  النَّاسُ    يايَ ُّهَا 

 اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰ ِ اتَْ قٰىكُمْ اِۗنَّ اللّٰ َ عَلِيْمٌ خَبِيٌْ 
 

Terjemahnya:  
 

 

15 Eko Suseno, Tindakan (bullying) dalam Dunia Pendidikan ditinjau dari Perspektif 

Hukum Pidana Islam, Sol Justicia Vol. 1. No.1 Desember 2018, (19 oktober 2022).  

16 Yusuf al Qaradhawi, Retorika Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 127.  
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Wahai manusai! Sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan sorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh 
Allah maha mengetahui, meneliti.17 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa allah menciptakan manusia berasal 

dari berbagai macam suku agar saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. 

Tidak ada yang membedakan antara sesama manusia kecuali hanyalah ketakwaan.  

Didalam Al-Qur’an dikatakan bahwa tuhan menciptakan manusia dalam 

keadaan yang paling sempurna dengan derajat yang paling tinggi, namun 

kesempurnaan dan derajat tersebut akan diturunkan hingga serendah-rendahnya 

manakala manusia tidak beriman dan beramal.18 Jadi kesempurnaan manusia 

tergantung pada ketakwaannya. Begitu pula dengan penyandang disabilitas, tidak 

ada yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas 

pun juga manusia yang diberikan ketetapan untuk melaksanakan seluruh perintah 

Allah dan menjahui segala larangannya.   

Dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan 

perilaku merendahkan orang lain. Banyaknya dampak negatif yang diterima para 

korban perundungan ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyukai perilaku 

tersebut.  

Dampak dari tindakan perundungan atau bullying sangat besar terhadap 

korban terutama jika korbannya adalah penyandang disabilitas. Dari tindakaan 

bullying ini korban bisa mengalami kekerasan verbal hingga fisik, yang dimana jika 

dibiarkan akan mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Hal ini juga 

berpengaruh bagi mental pelaku perundungan.   

 

17 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 745.  

18 Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) 

h. 1352. 
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Dengan melihat dampak dari perilaku perundungan ini perlu adanya 

tindakan untuk pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi 

perundungan terutama dikalangan penyandang disabilitas. Dalam mewujudkan 

hak-hak penyandang disabilitas tersebut perlu adanya peran dari pemerintah dan 

juga masyarakat agar terealisasinya amanat undang-undang agar terciptanya 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang 

Perlindungan Hukum Islam Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan 

Perundungan di Kota Makassar. Karena berdasarkan ulasan diatas, perundungan 

atau bullying menjadi problem sosial yang lazim terjadi di masyarakat. Terutama 

pada penyandang disabilitas yang rentan terhadap kekerasan dikarenakan 

berkebutuhan khsusus. Sehingga dibutuhkan adanaya kajian mendalam terkait hal 

ini untuk memberikan penyelesain terhadap masalah prundungan sekaligus menjadi 

solusi untuk mencegah terjadinya tindakan bullying.  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan fokus Penelitian maka dapat dirumuskan 

pokok masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang 

disabilitas dari tindakan perundungan di kota Makassar.  

1. Bagaimana upaya pencegahan disabilitas dari tindakan perundungan di kota 

Makassar? 

2. Bagaimana implementasi hukum Islam terhadap pencegahan tindakan 

perundungan disabilitas di kota Makassar?  

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Islam disabilitas dari tindakan 

perundungan  di kota Makssar?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
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Fokus penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap penyandang 

disabilitas dari tindakan perundungan. Dalam rangka memudahkan pemahaman 

pada judul tesis ini, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa pengertian dari 

istilah yang termuat didalamnya.  

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggiris disebut legal protection, 

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Perlindungan hukum 

sebagai perlindungan dengan menggunakan rana hukum atau perlindungan yang 

diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang 

perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.19 

2. Perundungan/Bullying  

Perundungan berasal dari kata merundung. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merundung berarti menggangu, menyakiti orang lain, baik secara fisik 

maupun non fisik dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali 

dan dari waktu ke waktu.20 Bahasa inggiris dari perundungan ialah Bullying, yang 

asal katanya bully jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggerak atau 

mengaganggu. Menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang 

dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang 

lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannnya 

secara fisik maupun emosional.21  

Secara eksplisit dijelaskan bahwa bullying itu:  

 

19 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 357. 

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  

21 Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dan Prasekolah 

Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2007), h. 7. 
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a. Tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan sebuah 

kelainan tapi memang betul disengaja.  

b. Tindakan itu terjadi berulang-ulang, bullying idak pernah dilakukan 

secara acak atau cuma sekali saja.  

c. Didasari perbedaan power yang mencolok. Jadi, perkelahian diantara anak 

yang lebih kurang seimbang dari segi ukuran fisik maupun non fisik. 

Dalam bullying si pelaku benar-benar merasa derada diatas dari 

korbannya.22 

3. Penyandang disabilitas  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang 

yang yang menyandang (menderita) sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan 

disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan dari 

bahasa Inggiris yaitu disability (jamak disibilities) yang artinya keadaan tidak 

mamupu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.23 Penggunaan penyandang 

cacat tidak lagi digunakan dalam pemanggilan kepada seseorang yang mempunyai 

keterbatasan fisik maupun mental.  

Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 

dan kesulitan utuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak.24  

 

22 Andri Priyatna, Let’s End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying, 

(Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 6. 

23 KBBI Pusat Bahasa, Edisi V.  Aplikasi Luring Resmi BAdan Pengembangan Bahsa 

dan Perbukuan, Kementerian Pendidikann dan kebudayaan Republik Indonesia. 

24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006, Pasal 1.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah bagian yang tidak kalah penting dalam sebuah 

penelitian. Sebab melalui tinjauan pustaka tersebut dapat diketahu posisi, 

orisinalitas dan eksistensi sebuah penelitian, diantara hasil-hasil riset terdahulu. 

Terkait hal ini, penulis melakukan studi terhadap hasil-hasil penelitian tentang 

ibadah dan disabilitas yang telah dihasilkan para peneliti terdahulu.  

1. Buku yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdatul Ulama yang bekerjasama 

dengan Ditjen Bimas Kementerian Agama RI berjudul Fiqih Penguat 

Disabilitas. Dalam buku membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat disabilitas. Pada pembahasan buku ini menggali permasalahan 

disabilitas dari beberapa aspek. Pertama permasalah dalam bidang agama, 

antara lain terkait dengan aksesibilitas tempat ibadah yag masih banyak tidak 

ramah dengan penyandang disabilitas seperti tempat wudhu yang kurang 

aksesibel. Kedua dalam tata pergaulan dimana penyandang disabilitas merasa 

mengalami perlakuan yang kurang adil. Ketiga aspek kebijakan publik, dimana 

penyandang disabilitas yang terdeskriminasi dalam mengakses berbagai 

fasilitas punlik. Keempat, aspek pernikahan dan keluarga. Dalam pernikahan 

banyak penyandang disabilitas yang mengalami perceraian karena alasan 

disabilitas yang disandangnya. Banyak juga anak-anak penyandang disabilitas 

yang memperoleh pengasuhan yang diskriminatif dalam keluarga. Buku ini 

menjadi penunjang untuk penelitian yang ditulis oleh peneliti, Namun memiliki 

perbedaan yang sangat besar dengan penelitian penulis.25 Buku ini mengkaji 

secara luas terkait disabilitas masalah kehidupan hingga hingga sarana publik 

untuk disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas. Karena pembahasannya 

 

25 PBNU, P3M, PSLD, dll, Fikih Penguat Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Penguru 

Besar Nahdatul Ulama, 2018).  
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yang sangat luas buku ini tidak memberikan gambaran rinci upaya yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan terhadap 

disabilitas. Pada penelitian penulis lebih terperinci lagi meneliti terkait 

perundungan disabilitas dan upaya pencegahan terjadinya disabilitas, sekaligus 

tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

mencegah terjadinya perundungan. 

2. Buku yang ditulis oleh M. Syarief, Purwanti dan Mahrus Ali yang berjudul 

Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara. Buku ini sangat membantu 

untuk menunjang penelitian penulis. Dimana dalam buku ini memberikan 

penjelasan bagaimana proses penanganan, pendampingan penyandang 

disabilitas. Buku ini lebih banyak menjelaskan mengenai kasus tindak pidana 

yang dialami oleh penyandang disabilitas dan juga bagaimana disabilitas jika 

berhadapan dengan aparat hukum, baik polisi, jaksa, pengacara dan hakim. 

Selain itu buku ini juga menjabari mengenai potret disabilitas korban tindak 

pidana dalam pemenuhan hak-haknya dalam system peradilan pidana. Hal ini 

dianggap penting karena pada realita di lapangan banyak dari kaum disabilitas 

yang korban tindak pidana hanya di pandang sebelah mata.26 Penelitian ini 

memang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun sangat 

mendukung penelitian penulis. Buku ini bisa menjadi penjelasan lanjutan dari 

penelitian penulis, dimana ketika terjadi suatu tindakan perundungan pada 

penyandang disabilitas, buku ini memberikan gambaran lanjutan bagaimana 

penyandang disabilitas tersebut jika berhadapan dengan hukum dan langkah-

langkah di pengadilan.  

 

26 M. Syarief, Prwanti dan Mahrus Ali, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum 

Negara.Cet. II (Yogyakarata: SIGAB, 2019).  
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3. Selanjutnya ialah buku yang ditulis oleh Andri Priyatna berjudul Let’s End 

Bullying: memahami, mencegah, dan mengatasi bullying. Secara umum buku 

ini mempunyai kesamaan dengan penelitian ini karena pembahasannya terkait 

perundungan atau bullying. Buku ini cukup relevan dengan pembahasan 

peneliti karena dalam teori perundungan dapat menjadi penyokong pada 

penelitian yang dilakukan penulis. Mulai dari teori, pencegahan hingga, 

menanggulagi kasus bullying dibahas dalam buku ini.27 Namun buku ini masih 

memliki perbedaan dengan penelitian penulis, dimana buku ini hanya 

membahas bullying seccara umum. Sedangkan penelitian tesis lebih fokus pada 

bullying yang terjadi pada penyandang disabilitas yang dimana lebih rentan 

mengalami bullying. Selain itu penulis juga lebih fokus kepada bagaimana 

perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dari 

tindakan bullying 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khairani Hasibuan dalam Tesisnya yang 

berjudul Perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas 

aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, Universitas 

Sriwijaya. Pembahasan pada penelitian ini terkait peran pemerintah dalam 

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas 

dalam ruang publik. Diketahui bahwa pada beberapa sarana umum masih 

kurang sekali aksesibilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam 

beraktifitas. Hal ini tentu menghambat perkembangan disabilitas dalam 

bergerak dalam ruang lingkup.28 Penelitian ini dilakukan untuk mengupayakan 

pemerintah dalam pemenuhan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. 

 

27 Andri Priyatna, Let’s End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying, 

(Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).  

28 Khairani Hasibuan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas atas 

Aksesibiltas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang. Tesis, (Palembang:  2019.  
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Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana 

dalam penelitian ini lebih terfokus pada aksesibilitas umum yang digunakan 

oleh penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis ialah terkait 

perlindungan hukum penyandang disabilitas dari tindakan perundungan. namun 

sangat membantu dalam menunjang penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis 

5. Penelitian yang dilakukan oleh jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara dalam 

jurnalnya yang berjudul penguatan hak-hak dasar manusia (Haqaqul Insani) 

Dalam Penyandang Disabibilitas (Difabel) Perspektif Hukum Islam. Dijelaskan 

didalamnya bahwa dalam nilai-nilai islam tidak adanya diskriminasi dan 

menjunjung kesetaraan dan kesamaan sebagai dasar dan landasan untuk 

penguatan disabilitas. Dalam penelitiannya juga membahas terkait hak untuk 

diperlakukan sama dan tidak adanya diskrimasni.29 Namun penelitian ini tidak 

rinci sampai membahas mengenai pembulian terhadap penyandang disabilitas. 

penelitian ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian  

6. Jurnal yang ditulis oleh Clarita Cahyandari dan Biasayudyah Sekar Wangi yang 

berujudul Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami Bullying. 

Hasil dari penelitian ini berkaitan langsung dengan tesis ini karena 

persoalannnya terkait penyandang disabilitas yang mengalami perundungan 

atau bullying.30 Pembahasan didalamnya mempunyai relevansi yang cukup 

sama dengan penelitian ini, akan tetapi juga memiliki perbedaan. Penelitian 

dalam jurnal ini memang membahas pencegahan terhadap tindakan bullying 

namun pada penelitia penulis bukan hanya mengkaji terkait pencegahan 

 

29 Jamaluddin & Rifqi Awati Zahara, Penguatan Hak-hak Dasar Manusia (Haququl 

Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam. Jurnal Legitima: Vol. 2 no.2 

Juni 2020.  

30 Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas 

yang Mengalami Bullying, Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM : Vol. 8 no. 1 Maret 2022.  
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bullying namun lebih rinci dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

penyandang disabilitas sekaligus pencegahan dari tindakan bullying pagi 

penyandang disabilitas. Selain itu penelitian penulis juga menambahkan 

bagaimana perlindungan hukum penyandang disabilitas ditinjau dari fiqih 

siyasah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian tesis ini yaitu bagaimana penulis berupaya 

mengungkapkan masalah yang tercantum dalam rumusan masalah tesis ini yaitu 

sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi upaya pencegahan Disabilitas dari Tindakan 

perundungan di kota Makassar. 

b. Menemukan dan menganalisis implementasi hukum Islam terhadap 

tindakan perundungan disabilitas di kota Makassar. 

c. Menemukan bentuk perlindungan hukum Islam disabilitas atas tindakan 

perundungan di kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu kegunaan ilmiah (teoritis) 

dan kegunaan praktis.  

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis yang 

dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan ilmu keislaman. Serta secara langsung maupun tidak 

langsung dapat memberikan sumbangan konsep baru yang diharapkan dapat 

menunjang terhadap konsep hukum di indonesia, khususnya yang berkenan 

dengan perlindungan hak penyandang disabilitas. Sehingga akhirya dapat 

menghasilkan masyarakat yang baik dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi 

pemerhati masalah hukum dan penyandang disabilitas. Kemudian 

diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perlindungan 

terhadap penyandang disabilitas sekaligus memberikan masukan mengenai 

cara pencegahan terjadinya perundungan pada penyandang disabilitas.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Perindungan Hukum Islam 

Manusia adalah mahkluk ciptaan tuhan yang dari masih dikandungan 

telah mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak untuk dilindungi, 

dan hak lainnya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 

menginteraksikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa 

bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa 

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 

seminimal mungkin.    

Pada pemenuhan hukum, ada tujuan yang ingin dicapai. Dalam islam 

dikenal Maqashid Syariah yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 

dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari 

tujuan Syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghilangkan kemudorotan.31  

Maqashid Syariah terdiri dai dua kata, yaitu maqashid yang artinya 

kesengajaan atau tujuan dan Syariah artinya jalan menuju sumber air, dapat pula 

dikatakan sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqashid 

Syariah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur 

pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan 

harta.32  

 
31 Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,Jurnal Cross-border 

Vol.4. No.2, Desember 2021, h. 207.   

32 M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Nasution, Fisafat Hukum Islam & Maqashid 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.  
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Al-syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan berdasarkan peran 

dan fungi seuatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhuk. Tiga 

kategori tersebut antara lain: Pertama Dharuriyyat. Dari segi Bahasa dapat 

diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan 

dharutiyyat, apabila kebuuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam 

keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.33 Kedua Hajiyat, secara 

Bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabia kebutuhan ini tidak 

terwujud tidak ampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulita. 

Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat huku rukshshah 

(keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga 

hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.34 Ketiga Tahsiniyyat, 

secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan 

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.35 

Kandungan maqashid syariah adalah pada kemaslahatan. Dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, perlu dipelihara dan diwujudkan 

lima unsur tersebut.  

1. Perlindungan terhadap agama.  

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara 

khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang 

disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan 

mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan 

menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum 

pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada 

 
33 A. Djazuli, Fiqih Siyasah, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 397.  
34 Yusuf al-Qardhawi, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Makabah Wabah, 

1999), h. 79.  
35 Yusuf al-Qardhawi, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern,.. h. 80.  
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Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan 

menunaikan haji ke Baitullah. 

2. Perlindungan terhadap jiwa  

Jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu dalam Islam wajib memelihara dan 

memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras 

pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai 

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan 

kelangsungan hidupnya. 

3. Perlindungan terhadap akal  

Manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupannya. Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai 

hal yang dapat merusak fungsinya. Hukum Islam secara tegas melarang manusia 

melakukan berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum 

minuman yang memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal manusia. 

4. Perlindungan terhadap keturunan 

Memelihara keturunan merupakan hal yang sangat pentin. Karenanya, 

memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang 

sah menurut ajaran islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan 

keturunan dan melarang melakukan perbuatan zina. 

5. Perlindungan terhadap harta  

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam 

mensyariatkan pewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai 

mu’amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk 

memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman 

pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, 
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pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakan harta orang lain, 

pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.36 

Perlindungan hukum dalam pandangan ilmu hukum memiliki tujuan yang 

tidak jauh berbeda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pada pasal 28 I ayat (2) memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara 

Indonesia tanpa terkecuali dengan menyatakan bahwa setiap orang bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karenanya setiap 

produk hukum yang diciptakan oleh legislatif harus mampu memenuhi memberikan 

perlindungan hokum bagi setiap orang.  

  Pengertian hukum menurut sudiko martokusumo bahwa hukum sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat 

umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan 

apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus 

dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada 

kaedah-kaedah.37   

 Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan 

bukan ilmu alam,38 lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan 

teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. 39   

Hukum perdata membagi subjek hukum dalam dua subjek, yaitu subjek 

hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum 

 
36 M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Nasution, Fisafat Hukum Islam & Maqashid 

Syariah,.. h. 58.  

37 Sudikmo Martokusumo, Mengenak Hukum Satu Pengantar, (Liberty: Yogyakarta, 

2005), h. 4. 

38 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan kepaniteraam MK RI, 2006), h. 12.  

39 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakart: Nusamedia. 2009), h.343.  
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pribadi adalah orang pribadi atau manusia yang dianggap telah cakap menurut 

hukum.  Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak 

sejak dia dilahirkan hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang 

masih ada dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum 

sepanjang kepentingan mendukung untuk itu.40  

Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasan ini 

dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.41 

Perlindungan diartikan sebagai bentuk perbuatan memberi keamanan, kedamaian 

dan kesejahteraan dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bentuk resiko 

atau ancaman.  

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, hal itu bisa saja barang atau benda. Selain itu perlindungan juga 

diartikan sebagai makna pengayoman kepada seseoramg yang dianggap lemah. 

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan untuk memberikan 

perlindungan kepada warga Negara untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Perlindungan adalah tempat 

berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Perlindungan adalah cara, 

proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan yang berlaku 

di masyarakat (Negara).  

Adapun pengertian perlindungn hukum menurut para ahli yaitu:  

 

40 H.R. Sardjono dan Fried Husni Hasbullah, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : 

Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia. (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1996), h.5-8.  

41 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) h.18.  
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1. Menurut Sattjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.42  

2. Philipus mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan 

untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan 

menggunakan perangkat-perangkat hukum.43  

3. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.44   

Pada sisi lain, perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan Rechstaat atau 

rule of law atau peraturan hukum karena kedua konsep tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari keinginan untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi 

manusia.45 

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian 

perlindungan hukum dikontruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang 

dilindungi. 

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan konsep yang universal 

dari suatu Negara hukum. Perlindungan hukum bersifat melindungi subjek-subjek 

 

42Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, h..54.  

43 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,(Yogyakarta: Gajah 

Mada Universitas Press, 2011), h. 10  

44 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmui Hukun dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), h.102.  

45 Achmad Musyahid Idrus, “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin”, Jurnal Al-

daulah Vol.4, No. 1, 2015, h. 79. 
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hukum melalui peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Perlindungan 

hukum dipahami sebagai bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman, baik fisik maupun 

mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari 

pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atas 

pemeriksaan di siding pengadilan. 46 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

Perlindungan Hukum Preventif yang artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan 

pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua adalah Perlindungan Hukum 

Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengekta yang telah muncul akibat 

adanya pelanggaran. Ini merupakan perlindungan akhir dengan memberikan sanksi 

kepada pelanggaran yang dilakukan.47 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip 

perlindungan hukum di Indonesia. 

 

B. Penyandang Disabilitas  

1. Istilah Disabilitas  

Berbagai macam istilah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang 

mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, mulai dari penyandang cacat, 

 

46 Achmad Musyahid Idrus, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, h. 79.  

47 Muchsin, “Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia”, (Surakarta: Tesis Ilmu 

Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.  
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difabel dan disabilitas. Istilah tersebut memiliki macam pengertian dan konotasi 

yang berbeda baik dalam bentuk penyebutannya maupun penggunaannya.  Secara 

harfiah pengertian dan makna dari istilah-istilah tersebut saling memiliki 

keterikatan namun masyrakat Indonesia lebih sering menggunakan istilah difabel 

apabila dibandingkan dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai 

tidak manusiawi. Berikut ini penjelasan mengenai penyandang cacat, difabel dan 

disabilitas.    

Penyandang cacat. Istilah ini berasal dari dua kata yaitu penyandang dan 

cacat. Menurut KBBI, kata penyandang berasal dari kata “sandang” yang berarti 

orang yang menderita sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang 

mengakibatkan nilai atau mutunya menjadi kurang baik atau kurang sempurna yang 

tedapat pada tubuh, benda, batin atau akhlak, kemudian lecet yang menyebabkan 

keadaannya menjadi kurang baik atau kurang sempurna, cela dan aib.48 

Menurut JA. Browne mendefinisikan penyandang cacat adalah seseorang 

yang karena keterbatasan/ketidakmampuan fisik atau mental mengalami kesulitan 

dalam melakukan fungsi pada satu atau lebih aktivias kehidupan sehari-hari.49   

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menghambat dirinya untuk 

melakukan kegiatan selayaknya.50 Penyandang cacat merupakan istilah resmi yang 

digunakan masyarakat Indoesia pada tahun 70-an,  penyebutan ini menjadi biasa 

 

48 Muhammad Miftahul Umam & Ridwan Arifin, Aksesabilitas Kaum Difabel dalam 

Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Pena Justisia: Media 

komunikasi dan kajian Hukum, Vol.18 No. 1( 2019), h. 50.  

49 Daprtemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, (Jakarta: Direktorat 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayamam dan 

Rehabilitas Sosial, Direktorat Sosial RI Tahun 1997), h.6.  

50Persatuan Studi Individu Berkebutuhan khusus Universitas Sanata Daharma, 

Penyandang Cacat? Penyandang Disabilitas?, USD Pusat PSIBK,  September 2018. 

https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas. (20 November 2022).  

https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas
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digunakan untuk memanggil sesorang yang memiliki keterbataan fisik maupun 

mental. Istilah penyandang “cacat51” ini digunakan sebelumnya dalam undang-

undang No, 4 tahun 1997.   

Istilah Difabel berasal dari bahasan Inggiris, yakni Difable (Different able, 

Differently abled People), yang berarti seseorang dengan kemampuan berbeda. 

Dalam KBBI, difabel mempunyai arti penyandang cacat. Dengan demikian, istilah 

difabel ini dipakai untuk menunjuk kepada seseorang yang penyandang cacat.52 

Istilah difabel banyak dipergunakan di wilayah Asia khususnya Indonesia. Seorang 

penulis bernama Mansoer Faqih merilis buku yang berjudul (Panggil Saja Kami 

Kaum Difabel). Bukunya ini mendapat banyak perhatian publik dan beliau sendiri 

tidak keberatan dengan istilah tersebut.   

Mansoer Hakim menyatakan salah satu bentuk resisten dan pemberdayaan 

yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang 

diyakini kalangan masyarakat, biokrat, akademisi bahkan aktivis LSM untuk 

melakukan dekontruksi terhadap diskursus “disable” ataupun “penyandang cacat” 

dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan yakni 

bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya ternyata memiliki “different 

ablities´ atau yang di-Indonesia dan disingkat difabel.53 

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas 

 

51 Penyandnag catat mengalami perubaan, sebagaimana alam undang-undang no 4 tahun 

1997 tentenag penyandang catat, kemudia di ubah dengan undang-undang no 8 tahun 2016 tentang 

penyandang disablitas. Namun u tuk beberapa instrument masih menggunakan istiah penyandang 

cacat.  

52 Muhammad Miftahul Umam & Ridwan Arifin, Aksesabilitas Kaum Difabel dalam 

Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, h. 49.  

53 Mansoer Fakih dalam Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang 

Cacat. DIfabel dan Penyandang Disabilitas, Jurnal INKLUSI : Journal of Disability Studies Vol.3 

No.2, 2016, h.150.  
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merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggiris disability yang 

artinya cacat atau ketidak mampuan.54  

Menurut kementerian sosial penyandang cacat adalah setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan 

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.55  

Menurut DPI (Disabled People’s Internasional) definisi kekurangan fisik 

atau (impairment) adalah keterbatasan fungional pada seorang individu yang 

disebabkan oleh kekurangan fisik, mental dan sensorik. Sedangkan disabilitas 

adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam 

kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain 

dikarenakan halangan fisik dan sosial.56   

Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas yang diatur dalam 

undang-undang yaitu:  

a. Menurut undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-

hak penyandang disabilitas. Pada bagian pembukaan mendefinisikan 

penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat memenuhi hambatan yang 

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh efektif berdasarkan kesamaan hak.  

b. Menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 

Desember 2006, Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak 

mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan 

 

54 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen 

Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008). 

55 Deapertemen Sosail RI, Panduan Kriteria Penyandang cacat fisik, (Jakarta: Direktorat 

pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Direktorat Sosial, 2006), h. 3.  

56 Colin Barnes dan Geof Mercer, Disabilitas: Sebuah Pengantar, (PIC UIN Jakarta: 

Jakarta, 2007), h. 18.  
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individual normal dan/atau kehidupan social. Sebagai hasil kecacatan mereka, 

baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau 

mentalnya. 

c. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, 

penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang 

memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria 

masalah sosial.  

d. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-

Hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif 

berdasarkan kesamaan hak.  

e. Pada Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang disabilitas menyebutkan bahwa 

penyandang disablitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitas untuk 

berpastisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.   

f. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017, 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 



29 
 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak. 57 

g. Menurut peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

pelayanan dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang 

Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental 

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan dan hambatan baginya 

untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang 

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas 

fisik dan mental.58 

h. Menurut peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.59 

Secara resmi istilah penyandang disabilitas diggunakan dalam dokumen 

kenegaraan sebagai ganti penyandang cacat dengan diundangkannya  Undang-

Undang no 19 tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah 

persons with disabilities yang sebelumnya diterjemahkan sebagai penyandang 

cacat. Penggunaan penyandang cacat tidak lagi digunakan dalam pemanggilan 

kepada seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, karena 

istilah tersebut dianggap memberikan predikat negativ kepada seseorang.   

Banyaknya istilah dalam penyebutan untuk penyandang disabilitas namun 

seluruhnya jika dipahami lebih dalam masih tetap ada perbedaan antara memiliki 

 

57 Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2017 

tentang persyaratan Kemudahan Bagunan Gedung. Pasal 1 Ayat (9) 

58 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 1 Ayat (10).  

59 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Pasal1 Ayat (6) 
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fisik atau mental yang sempurna dengan tidak sempurna. Dapat dipahami bahwa 

istilah-istilah tersebut menggambarkan perbedaan yang didasari pada kekurangan 

fisik maupun mental seseorang. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa masih 

adanya kondisi yang belum sejajar atau setara antar masyarakat yang menyebabkan 

hak-hak penyandang disabilitas belum setara dengan masyarakat pada umumnya.  

2. Jenis-Jenis Disabilitas  

Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna secara berbeda-beda 

dengan kekurang dan kelebihan masing-masing. Perbedaan tersebut meliput dari 

segi fisik, ras, suku dan agama. Dalam disabilitas sendiri terdapat perbedaan dari 

segi fisik maupun mental dalam mengklafikasikan disabilitas dalam Undang-

Undang No 8 tahun 2016 Bab II pasal 4 ayat (1). “penyandangn disabilitas meliputi 

penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang 

disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.60 

Menurut Reefani, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, 

Yaitu: 

a. Disabilitas Mental. kelainan mental ini terdiri dari:  

1. Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual. Selain memiliki 

kemampuan yang intelektual tinggi dia juga memiliki kemampuan tanggung 

jawab terhadap tugas.   

2. Mental Rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual 

berada dibawa rata-rata. Mental Rendah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

anak lamban belajar (Slow Learnes) yaitu anak yang memiliki IQ 

(Inteligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di 

bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.  

 

60 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DIsabilitas. Pasal 4 ayat (1) 
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3. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan berkaitan dengan prestasi belajar 

yang diperoleh.61 

b. Disabilitas fisik. Kelainan ini terdiri dari beberapa macam yaitu:  

1. Kelainan tubuh (tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan yang 

disebabkan oleh kelainan dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit 

atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.  

2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki 

hambatan dalam penglihatan. Tuna netra ini dapat diklasifikasikan kedalam 

dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision. 

3. Kelainan Pendengaran (tuna rungu), Yaitu individu yang memiliki 

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. 

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu 

memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut 

tunawicara.   

4. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan 

dalam mengungkapkan pikiran melaluui bahasa verbal, sehingga sulit 

bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat 

fungsional dimana disebabkan oleh ketuna runguan dan organik yang 

disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun 

adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.  

5. Tuna Ganda (disabilitas ganda) Tuna ganda atau penderita cacat lebih dari 

satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang 

menyandang lebih dari satu keluar biasaan, misalnya penyandang tuna 

wicara dengan tuna rungu sekaligus.62  

 

61 Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakrta: Imperium, 

2013), h.17. 

62 Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, h.20. 
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Organisasi kesehatan dunia atau WHO mengelompokan disabilitas dalam 

tiga kategori, yaitu:  

a. Imparment, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi 

psikologis, atau anatomis.  

b. Disability, yaitu ketidak mampuan atau keterbatasa sebagai akibat adanya 

impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi 

manusia.  

c. Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya 

impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang 

normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta factor budaya) bagi yang 

bersangkutan. 63 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitas Medik pasal 7 derajat kecacatan 

dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

kegiatannya sehari-hari sebagai berikut:  

a. Deraja cacat 1. Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap 

dengan kesulitan.  

b. Derajat cacat 2. Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap 

dengan bantuan alat bantu.  

c. Derajat cacat 3. Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan 

orang lain dengan atu tanpa alat bantu.  

d. Derajat cacat 4. Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap 

orang lain.  

 

63Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia 

Berdasarkan Background dan studying Performance Jurnal Indonesia Journal of Disability, Vol.20, 

No.21 (2014). 
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e. Derajat cacat 5. Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang 

lain dan tersedianya lingkungan khusus.  

f. Derajat 6. Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun 

dibantu penuh orang lain.   

3. Hak Penyandang Disabilitas.  

Pada konteks Hak Asasi manusia, sudah menjadi tanggung jawab 

pemerintah melindungi dan menghormati sekaligus menegakkan hak asasi manusia, 

tenggung jawab ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat 

universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyadang 

disabilitas.  

Salah satu sikap pemerintah Indonesia yang menunjukkan keseriusan 

dalam menjamin upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas yaitu dengan meratifikasi The Convention of Righsfr People 

with Disabilities (CPRD). CPRD hadir dengan mewujudkan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan hak dengan masyarakat umum 

lainnya.64 CPRD juga sebagai dasar lahirnya UU No. 8 Tahun 2016. 

Lahirnya undang-undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan 

hak bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan dan pelaksanaa hak penyandnag 

disabilitas bertujuan sebagai berikut:  

a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia, serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan 

setara.  

 

64 Frichy Ndaumanu, Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan 

oleh Pemerintah, Jurnal HAM Vol.11, No. 1 2020, h. 137  
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b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak 

sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.  

c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, 

adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.  

d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitas, pelecehan 

dari segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.  

e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta 

mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya 

untuk menikmati, berperan serta berkomunikasi secara optimal, aman, leluasa, 

dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat.65 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 

merupakan kesungguhan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak 

penyadang disabilitas. Tertera pada pasal 5 ayat (1) bahwa penyandang disabilitas 

memiliki hak: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, 

pendidikan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, 

keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, aksesibilitas, 

pelayanan publik, perlindungan dan bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi 

pendataan, pendataan, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat 

dan kewarganegaaran, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 

dan eksploitasi.66   

C. Penyandang Disabilitas dalam Pendangan Islam   

 

65 Tim Penyusun, Mendorong Pengesahan Optional Protocol CPRD Dalam Rangka 

Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas, (Jakarta: 2016), h. 8-9. 

66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandnag Disabilitas.  
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Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dimuka 

bumi ini. Karenanya dalam islam tidak ada perbedaan diantara sesamanya, karena 

yang membedakan manusia di mata Allah hanyalah ketakwaan. Manusia sebagai 

mahkluk tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagaman manusia yaitu setiap manusia 

memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk/individu 

yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri.67  

Secara eksplisit tidak ditemukan tern dalam Al-Qur’an yang menunjukkan 

makna cacat, melainkan hanya ditemukan beberapa tern yang memberikan indikasi 

makna dari kategori penyandang disabilitas. Beberapa kosa kata unuk menunjukkan 

penyandang cacat dalam Al-Qur’an adalah: aa’ma (buta/tunanetra), shummum 

(tuli/tunarungu), bukmum (bisu/tunawicara), dan aa’rajh (pincang/tunadaksa).68 

Penyandang disabilitas identik dengan istilah dzamil ahat,dzamil ihtiyaj 

al-khashah atau dzawil a’dzar: orang-orang yang mempunyai 

keterbatasan/berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.  Nilai-nilai universitas 

Islam seperti al-musawa (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), Al-adalah 

(keadilan/justice: surat An-nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), Al-hurriyyah 

(Kebebasan: freedom: Surat At-Taubah ayat 105). Lebih spesifik Al-Qur’ana, 

Hadits dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap 

penyandang diabilitas.69  

Islam tidak membedakan antara manusia, dalam Al-Qur’an dan hadits 

menyampaikan tentang perlindungan bagi penyandang diabilitas. Yaitu:  

Q.S Abasa/80: 1-2. 

 

67 Herminto dan Winamo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

h. 94.  

68 Faud Masykur dan Abdul Ghofur, Pendididkan Penyandang Disabilitas dalam Al-

Qur’an, Jurnal Tarbawi, Vol 2, 2019, h. 49.  

69 Sri Handayana, Difabel dalam Al-Quran, Inklusi Jurnal Of Disability Studies Vol. 3, 

No.2, 2016.  
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 عَبَسَ وَتَ وَلٰ ىۙٓ انَْ جَاۤءَهُ الَْْعْمٰىۗ 
 

Terjemahnya:  

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang 
seorang buta kepadanya”  

Dalam tafsir  ibnu katsir menjelaskan suatu hari Rasulullah pernah 

berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy dan dia berharap mereka mau 

memeluk Islam. Pada saat Rasulullah tengah berbicara dan mengajak kaum 

Quraisy, tiba-tiba datang seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi 

Maktum merupakan salah seorang yang memeluk Islam lebih awal. Maka Ibnu 

Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu seraya mendesak. 

Nabi sendiri berkeinginan andai saja waktu itu cukup untuk berbicara dengan orang 

Quraisy karena Rasulullah memang sangat berharap dan berkeinginan untuk 

memberi petunjuk kepadanya. Rasulullah bermuka masam kepada Ibnu Ummi 

Maktum seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. Allah memerintah 

Rasul-Nya agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan hanya kepada 

seseorang saja, tetapi hendaklah bertindak sama, antara orang mulia, orang lemah, 

orang miskin, ornag kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, 

anak-anak dan orang dewasa.70  

Pada ayat diatas allah memberi teguran terhadap Rasulullah karena kurang 

santun kepada salah satu sahabat bernama Ibnu Ummu Maktum yang meminta 

petunjuk dari Rasullah. Dari teguran itu, Allah memberi peringatan untuk tidak 

mengkhususkan hanya kepada orang-orang tertentu dan bersikap toleransi terhadap 

sesama. Hendaklah bertindak sama antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, 

 

70 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir 

Min Ibnu Katsir (TafsirIbnu Katsir) Jilid 6, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-syafi’I, 2010), h. 514.  
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orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan 

orang dewasa.        

Q.S An-Nur /24:61  

ليَْسَ عَلَى الَْْعْمٰى حَرجٌَ وَّلَْ عَلَى الَْْعْرجَِ حَرجٌَ وَّلَْ عَلَى الْمَريِْضِ حَرجٌَ وَّلَْ عَلىٰى انَْ فُسِكُمْ 
اوَْ   امَُّهٰتِكُمْ  بُ يُ وْتِ  اوَْ  كُمْ  ىِٕ اٰبًَۤ بُ يُ وْتِ  اوَْ  بُ يُ وْتِكُمْ  مِنْْۢ  تََْكُلُوْا  بُ يُ وْتِ  انَْ  اوَْ  اِخْوَانِكُمْ  بُ يُ وْتِ 

تِكُمْ اوَْ بُ يُ وْتِ اَخْوَالِكُمْ اوَْ بُ يُ وْتِ خٰلٰتِكُمْ اوَْ   مَا  اَخَوٰتِكُمْ اوَْ بُ يُ وْتِ اعَْمَامِكُمْ اوَْ بُ يُ وْتِ عَمٰ 
ي ْعاا اوَْ اَشْتَاتًاۗ فاَِذَا دَخَلْتُمْ ىٓ اوَْ صَدِيْقِكُمْۗ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ انَْ تََْكُلُوْا جَِ ٗ  مَلَكْتُمْ مَّفَاتَِِه

لَ   ُ اللّٰ   ُ يُ بَيِّ  طيَِ بَةا ۗ كَذٰلِكَ  مُبٰٰكََةا  اللّٰ ِ  عِنْدِ  مِ نْ  انَْ فُسِكُمْ تَِِيَّةا  عَلىٰى  فَسَلِ مُوْا  الْْٰيٰتِ بُ يُ وْتًا  كُمُ 
 ࣖلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُوْنَ 

Terjemahnya:  

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 
(pula) bagi orang sakit, tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama 
mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-
ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-
sudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-
laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah 
saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibu yang 
perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) 
kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama 
mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah 
hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah 
dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(nya) 
bagimu, agar kamu mengerti.71 

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tidak ada halangan dan dosa 

bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban 

yang menuntut penggunaan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban 

yang mengharuskan penggunaan kaki sehat, tidak pula bagi orang sakit yang 

penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti puasa, 

selama niat mereka ingin melakukannya dengan sempurna tapi terhalangi oleh 

uzur-uzur itu. Dan juga ada beberapa orang yang enggan untuk makan bersama 

 

71 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 500 
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dengan orang-orang sakit, orang buta dan pincang. Karena jijik dengan yang 

berpenyakit, merasa rikuh bersama orang buta, atau kesempitan duduk dengan 

orang pincang. Ayat di atas turun menegur orang-orang yang uzur bukanlah alasan 

untuk enggan makan bersama orang-orang lain atau berkunjung ke rumah-rumah 

kaum muslim.72  

Ayat diatas menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk 

bersikap diskriminasi sesama manusia. Kita manusia diperintahkan untuk 

menyambung silaturrahmi dengan saling mengunjungi dan makan bersama dengan 

tidak membedakan orang-orang yang meiliki uzur dengan yang lainnya. Islam tidak 

memberatkan manusia dan memberi keringanan untuk boleh makan sendiri dan 

boleh makan bersama. 

D. Tindakan Perundungan (Bullying)  

1. Definisi Perundungan 

Perundungan atau yang lebih dikenal “Bullying” merupakan suatu 

tindakan yang bersifat melukai seorang secara fisik ataupun mental. Perundungan 

berasal dari kata rundung dengan kata kerja merundung yang berarti menyakiti 

orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, social, 

atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang 

dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, 

mengancam, atau merongrong.73 

Perundungan/Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara 

verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat 

 

72 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.9, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 400-401.  

73 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
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seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh 

perorangan ataupun kelompok.74  

Menurut Komisi Nasional Perlindungn Anak (KNPA) perundungan atau 

bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu 

mempertahankan diri.75 Menurut PeKA (peduli Karakter Anak) Bullying adalah 

penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik 

maupiun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga 

seksual.76   

Menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang 

dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang 

lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya 

secara fisik maupun emosional.77  

Sedangkan menurut psikolog Andrew Mellor, Bullying adalah 

pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain 

dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban 

merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Bullying tidak lepas dari adanya 

kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti pola 

repetisi (pengulangan perilaku).78  

 

74 Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, Stop Perundungan/ Bullying yuk, 

(Jakarta:Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), h. 6.  

75 Fitria Cakrawati, Bullying, Siapa Takut?, Cet 1 (Solo: Tiga Ananda, 2015), h. 11. 

76 Retno Astuti Ponny, Meredam Bullying, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 3.  

77 Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah 

Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2007), h. 4  

78 SEJIWA, Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak, 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 47.  
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Bullying adalah bentuk perilaku kekerasan dimana terdapat paksaan psikis 

atau fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh 

seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bully yang biasa disebut bully berupa 

seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan dia menganggap dirinya memiliki 

kekuatan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga menganggap 

dirinya lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh pelaku bullying.79  

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa perundungan atau 

bullying ialah perilaku tidak menyenangkan oleh pelaku baik secara fisik maupun 

verbal dalam bentuk cacian terhadap korban. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan 

adanya perasaan dominan oleh pelaku sehingga melakukan intimidasi terhadap 

korban yang dianggapnya lemah dan tidak berdaya.  

2. Perilaku dan karakteristik perundung/bullying.  

Perundungan merupakan suatu perilaku agresi yang dilakukan oleh 

sekelompok atau perorangan yang merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan 

terhadap orang yang lebih lemah. perilaku bullying ini dibagi menjadi 5 kategori, 

yaitu:  

a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, 

menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga 

termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain).  

b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, 

mengganggu, memberi panggilan nama (name calling), mencela atau 

mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).  

 

79 Hery Firmansyah dkk, Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel dan 

Berkebutuhan Khusus di Kalangan Remaja¸ Jurnal SERINA III UNTAR, Jakarta 2021, h. 1785-1786 
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c. Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi muka yang merendahlan, mengejek, atau 

mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).  

d. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi 

persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau 

mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).  

e. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).80 

Alasan utama seseorang menjadi pelaku bullying adalah karena para 

pelaku bullying merasakan kepuasan tersendiri apabila ia berkuasa. Pada perilaku 

dari bullying, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nuraini ditemukan 

beberapa karakteristik pelaku bullying, yaitu:  

a. Suka mendominasi orang lain.   

b. Suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka 

inginkan.  

c. Sulit melihat situasi dari sudut pandang orang lain.  

d. Hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan mereka sendiri.  

e. Cendurung melukai anak-anak lain ketika tidak ada orang dewasa disekitar 

mereka.  

f. Memandang rekan yang lebih lemah sabagai mangsa.  

g. Menggunakan kesalahan kritikan dan tuduhan-tuduhan yang keliru untuk 

memproyeksikan ketidakcakapan mereka kepada targetnya.  

h. Tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya.  

i. Tidak memiliki pandangan terhadap masa depan, yaitu tidak mampu 

memikirkan konsekuesi dari tindakan yang mereka lakukan.  

 

80 Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan 

Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol.5, 

No. 2, 2015, h. 60.  
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j. Haus perhatian.81 

Dapat dilihat dari karakter diatas bahwa karakter dari pelaku bullying 

ialah yang berkuasa dan memiliki kekuatan yang dominan, berbanding terbalik 

dengan korban bullying yang biasanya pemalu dan kurang percaya diri. Akibatnya 

mereka sulit untuk berosialisasi dan tidak memiliki teman.    

3. Bentuk-bentuk perundungan 

Ada tiga bentuk perundungan menurut Coloroso yaitu:82 

a. Verbal bullying (bulli secara lisan)  

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat 

anak yang menerimanya. Verbal abuse adalah bentuk yang paling umum dari 

bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat 

terjadi pada orang dewasa dan teman sebayatanpa terdeteksi. Verbal bullying dapat 

berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa 

rasa sakit pada pelaku bullying dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika 

verbal bullyingdimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target 

menjadi dehumanized. Ketika seseorang menjadi dehumanized, maka seseorang 

tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan 

dari orang di sekitar yang mendengarny  

Verbal bullying dapat berbentuk name-calling (memberi nama julukan), 

taunting (ejekan), belittling (meremehkan), cruel criticsm (kritikan yang 

kejam),personal defamation (fitnah secara personal), racist slurs (menghina ras), 

sexually suggestive (bermaksud/bersifat seksual) atau sexually abusive remark 

(ucapan yang kasar). 

b. Physhical bullying (bulli fisik)  

 

81 Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan 

Kriminologi), h. 61.  
82 Barbara Coloroso, Stop Bullying 
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Bentuk bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk 

diidentifikasi adalah bullying secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, 

memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, 

memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban. 

c. Relational bullying (bulli secara hubungan) 

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. Relational bulli adalah 

pengurangan perasaan (sense) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, 

pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku 

penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam 

melakukan bullying. Relational bullying paling sering terjadi pada tahun-tahun 

pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, 

emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa 

diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya. 

4. Pengaturan Perlindungan Hak Anak Disablitas yang Mengalami Perundungan.  

Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai golongan minoritas, hal 

ini menimbulkan kerentanan terjadinya bullying terhadap penyandang disabilitas 

karena dianggap memiliki kekurangan atau memiliki hambatan. Terutama 

dikalangan anak-anak.   

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

pasal 28B ayat (2) memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas 

anak, yang mana menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Selain itu pada pasa 54 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak jo. Pasa 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang 

perlindungan anak juga mengatur perlindungan hak anak dalam lingkungan 

pendidikan yang berbunyi:  
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a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 

perlindungan dari tiding kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan 

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.  

b. Perlindungan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, 

tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.83 

Pada kata “lingkungan satuan pendidikan” mengartikan tempat, wadah 

atau kawasan berjalannya pedidikan. Adapun kata “pihak lain” yang disebut 

merupakan petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas 

kantin,petugas jemputan sekolah dan penjaga sekolah.84  

Lebih lanjut dalam pasal 76C Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, mengatur bahwasannya setiap orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau tuturut serta melakukan 

kekerasan terhadap anak. 85 Bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut akan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp72 Juta.86  

Aturan larangan melakukan bullying juga terdapat pada pada pasal 76A 

Undang-undang no 35 tahun 2014 yang melarang setiap orang untuk 

memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami 

kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan 

memperlakukan anak penyandang disabilitas.   

 

83 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54. 

84 Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas 

yang Mengalami Bullying, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 8 No. 1, 2022, h. 27. 

85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C  

86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 80 
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Undang-Undang nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas 

sendiri juga sudah mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas 

seperti yang sudah tertera pada sub bab sebelumnya, dimana salah satu diantaranya 

adalah penghormatan terhadap martabat dan tanpa diskriminasi.87 Dimana dalam 

pasal 145 mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang 

menghalangi atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. 

Setiap orang yang menghalangi-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas 

unuk mendapatkan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).88 

Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan 

terhadap perlindungan anak dan disabilitas telah banyak dikeluarkan. Pemerintah 

telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas untuk tidak adanya 

diskriminasi dengan memberikan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan. 

Akan tetapi kembali ke lapangan masih memperlihatkan bermacam-macam 

masalah terkait dengan bullying yang terjadi. Terutama bagi penyandang disabilitas 

yang esksitensinya masih minoritas yang mengakibatkan rentan terjadinya 

bullying. Karenanya perlu adanya pemerataan yang setara dengan anak non 

disabilitas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa mengerti dan empati dari anak 

non disabilitas terhadap anak Disabilitas. 

5. Dampak Dari Tidakan Perundungan/Bullying  

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya 

bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso pelaku bullying akan 

terperangkap dalam peran sebagai pelaku bullying, mereka tidak dapat 

 

87 Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas 

yang Mengalami Bullying, h. 27.  

88 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Pasal 145 
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mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu 

dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat 

dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang 

akan datang.89  

Pada korban bullying yang mengalami kekerasan baik secara fisik 

maupun verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka 

panjang. Trauma berpengaruh terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, 

terutama di sekolah. Bullying merupakan prediktator untuk tingkat prestasi 

akademik dan putus sekolah. 90  

Tindakan bullying itu berakibat buruk bagi korban, saksi, sekaligus bagi 

si pelakunya itu sendiri. Jika terjadi pada anak, efeknya terkadang membekas 

sampai si anak menjadi dewasa. Dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang 

mejadi korban tindakan bullying, antara lain:91  

a. Kecemasan  

b. Merasa kesepian 

c. Rendah diri  

d. Tingkat kompetensi social yang rendah.  

e. Depresi.  

f. Simptom Psikosomatik.  

g. Penarikan social.  

h. Keluhan pada kesehatan fisik.  

i. Minggat dari rumah.  

 

89 Barbara Coloroso, Stop Bullying, h. 10 

90 Kusuma Kartika Hima Darmayanti & Farida Kurniawati, Bullying di Sekolah: 

Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya, Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, 

Vol. 17 No. 1, 2019, h. 58 

91 Andri Priyatna, Lets End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying, 

(Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 4-5 
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j. Penggunaan alkohol dan obat.  

k. Bunuh diri.  

l. Penurunan performansi akademik.  

Sementara si pelaku bullying pun tidak akan terlepas dari resiko berikut:  

a. Sering terlibat dalam perkelahian.  

b. Risiko mengalami cedera perkelahian.  

c. Melakukan tindakan pencurian.  

d. Minum alkohol.  

e. Merokok.  

f. Menjadi biang kerok di sekolah.  

g. Minggat dari sekolah.  

h. Gemar membawa senjata tajam.  

i. Yang terparah: mejadi pelaku tindak criminal. Dalam sebuah studi, 60% 

dari anak yang biasa melakukan tindakan bullying menjadi pelaku tindakan 

kiminal sebelum meraka menginjak usia 24. 

Sementara untuk mereka yang biasa menyaksikan tindakan bullying pada 

kawan-kawannya berada pada risiko:92 

a. Menjadi penakut dan rapuh.  

b. Sering mengalami kecemasan.  

c. Rasa keamanan diri yang rendah.  

E. Kerangka Teori   

Perundungan atau yang biasa dikenal bullying merupakan hal yang lazim 

dan sering terjadi pada lingkup masyarakat. Terutama pada golongan yang rentan 

terhadap tindakan pembulian. Tindakan bullying semakin marak terjadi dan bahkan 

 

92 Andri Priyatna, Lets End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying, 

h. 5 
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sering muncul pada tayangan-tayangan di televisi. Hal ini bisa menjadi pelajaran 

negatif dan tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat khususnya anak-anak dan 

remaja.  

Pada tahun 2015 KPAI menyebutkan bahwa hampir semua pelajar di 

Indonesia pernah mengalami bullying di sekolah. Selanjutnya berdasarkan data 

KPAI pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk 

perundungan. Ini termasuk angka yang cukup besar dan perlu diperhatikan oleh 

pihak terkait.93 Kasus perundungan ini tidak hanya terjadi pada anak yang non 

disabilitas, namun juga sangat berpotensi terjadi kepada anak penyandang 

disabilitas.  

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, 

diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas 

mental maupun gabungan dari disabilitas disik dan mental.94 Jika kita dilihat anak 

penyandang disabilitas ialah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dimana karena 

kebutuhan khusus tersebut menjadikan mereka terlihat berbeda diantara temannya-

temannya, karena perbedaan tersebut memungkin terjadinya tindakan 

perundungan.  

 Seperti diketahui bahwa disabilitas adalah individu yang memeliki 

keterbatasan baik fisik, mental, intelektual ataupun sensorik. Hal ini mengakibatkan 

rentan terjadinya perundungan pada anak disabilitas apalagi di sekolah inklusi. 

Anak non disabilitas saja mengalami perundungan apalagi anak non disabilitas 

yang memiliki keistimewaan sendiri. Tindakan perundungan yang biasa terjadi 

 

93 Theresia Asri Luberingsih, Dampak Psikologi Korban Perundungan, Buletin 

Kesehatan RSJD Dr. Amino Gondotumo.https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-

korban-

perundungan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20KPAI%20pada%20tahun,dari%20berbagai%20pi

hak%20yang%20terkait. (6 Desember 2022) 

94 Eko Riyadi, Vulnerable Groups: Kajian dan Makanisme Perlindungannya, 

(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), h.293 

https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-korban-perundungan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20KPAI%20pada%20tahun,dari%20berbagai%20pihak%20yang%20terkait
https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-korban-perundungan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20KPAI%20pada%20tahun,dari%20berbagai%20pihak%20yang%20terkait
https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-korban-perundungan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20KPAI%20pada%20tahun,dari%20berbagai%20pihak%20yang%20terkait
https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-korban-perundungan/#:~:text=Berdasarkan%20data%20KPAI%20pada%20tahun,dari%20berbagai%20pihak%20yang%20terkait
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biasanya berupa ejekan atau celaan dan yang paling fatal dilakukan adalah 

kekerasan fisik.   

Anak penyandang disabilitas rawan mengalami bullying. Oleh sebab itu 

butuh solusi untuk mencegah penyandangan disabilitas mengalami perundungan, 

hal ini bertujuan demi mewujudkan tata kehidupan yang aman dan setara. 

Pengaturan terkait hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam undang-

undang, oleh karenanya efektivitas suatu aturan hukum dibutuhkan adanya 

kesadaran hukum pada masyarakat. Kerangka konseptual ini memberikan 

gambaran mengenai pandangan hukum islam dan hukum nasional mengenai 

pelindungan hukum penyandang disabilitas sekaligus ligkup permasalahan dan 

pencegahan tindakan perundunga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

konseptual dibawah ini:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 

kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research).95 Artinya Kualitatif 

merupakan penelitian yang berbasis data lapangan sebagai data utama.  Penelitian 

harus turun langsung kelapangan melakukan studi terhadap sebuah fenomena yang 

terjadi baik itu ditengah masyarakat ataupun dalam suatu lembaga sehingga peneliti 

dituntut untuk terlibat langsung.  

Peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk berupaya 

menggambarkan kondisi faktual di lapangan melalui observasi dan mewawancara 

terhadap informan terkait kondisi disabilitas dan pemenuhan haknya dilapangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau 

keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) 

kemudian diTinjauan dan dibandingkan dengan suatu dengan kenyataan yang 

sedang berlangsung pada saat ini dan mencoba memberikan pemecahan atas 

masalah.96 Metode deskriptif ini secara umum mempunyai dua metode. (1) 

menggambarkan dan mengungkapkan (2) menggambarkan dan menjelaskan.97 

 

95J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitati: Jenis Karakteristik dan Keunggulan 
(Jakarta:PT.Gramedia Wida Sara Indonesia. 2010) h.9. 

96Restu Kartiko Widi, Asas Metododologi Penelitian: sebuah pengenalan penuntunan 
demi pelaksanaan penelutian (Cet. I; Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010)  h.84. 

97 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 96.  
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan keduanya, bukan hanya 

memberikan gambaran dan mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan namun 

juga memberikan penjelasan yang sistematis dan natural mengenai problematika 

perlindungan hukum penyandang disabilitas dari tindakan perundungan.  

Oleh karenanya, pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan studi lapangan (Field Research), 

dengan menggunakan metode deskriptif sehingga akan menyajikan data sesuai 

dengan apa adanya dilapangan mulai dari dinamika sosial yang terjadi dalam 

masyarakat sampai kepada kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan 

hasil dari penelitian ini membuat jalan bagai peneliti yang lain untuk mengadakan 

penelitian yang lebih mendalam khususnya masalah penyandang disabilitas dan 

perundungan.   

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian yaitu di Kota Makassar. Penelitian ini berlangsung sejak 

observasi awal atau pengumpulan data awal sebagai persiapan penulisan prosal 

yang dimulai pada bulan September 2022 semapai dengan pengumpulan hasil 

penelitian berakhir.  

Penelitian ini berfokus pada masalah perundungan penyandang disabilitas 

di kota Makassaar terutama pada lingkungan sekolah. Kota Makassar merupakan 

ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat lebih dari 1.700 anak 

disabilitas yang tercatat di dukcapil98, dimana angka ini lebih banyak dari kota yang 

lainnya di Sulawesi selatan. Selanjutnya Makassar merupakan kota yang tingkat 

kekerasannya lebih tinngi dari kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dari hal 

ini peneliti memilih beberapa lokasi penelitian untuk menjawab penelitian. 

 
98 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1344/ikuti-arahan-dukcapil-kota-makassar-data-
semua-ragam-disabilitas-siswa-difabel. (3 Maret2023) 

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1344/ikuti-arahan-dukcapil-kota-makassar-data-semua-ragam-disabilitas-siswa-difabel
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1344/ikuti-arahan-dukcapil-kota-makassar-data-semua-ragam-disabilitas-siswa-difabel
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Pertama, Sekolah SLB dan Sekolah SMA Inklusi. Sekolah Inklusi ini 

diartikan sebagai sekolah yang melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali 

(anak berkebutuhan khusus) dalam pendidikan reguler.99 SMA inklusi dijadikan 

sebagai sasaran penelitian ini dikarenakan diketahui bahwa tingkat perundungan 

tertinggi terjadi pada tingkat SMA yakni bisa mencapai 84%.100 Ada banyak SMA 

inkusi di kota Makasar namun tidak seluruh sekolah yang memiliki siswa 

disabilitas. Oleh karenanya peniliti hanya akan mengambil sekolah yang 

didalamnya terdapat siswa disabilitas. Lebih lanjut lokasi penelitian ialah, SMA 

Negeri 3 Makassar dan SLB Negeri 2 Makassar. Kedua, MUI kota Makassar. 

Peneliti menjadikan MUI sebagai lokasi Penelitian untuk melihat penyandang 

disabilitas dari pendekatan syariah. Ketiga, Dinas Sosial kota Makassar dan 

Polrestabes. Dijadikan sebagai tempat penelian untuk memberikan jawaban dari 

pihak pemerintah yang mengayomi kaum disabilitas. Keempat Masyarakat, dalam 

hal ini peneliti mengambil organisasi PerDik yang bergerak dalam disabilitas untuk 

kesataraan dan masyarakat disabilitas itu sendiri. 

B. Pendekatan Penelitian  

Data yang telah terkumpul ditinjau menggunakan alat Tinjauan deskriptif 

dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan Syar’i adalah pendekatan yang dilihat dari syariat Islam yang 

dimana al-Qur’an dan hadis menjadi sumber utama. Pendekatan ini dibutuhkan 

untuk mengetahui bagaimana islam memandang kaum disabilitas dan relevannya 

 

99 Aldjon Nixon Dapa, Roos Marie Stella Tuerah, Manajemen Sekolah Inklusi, 
(Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 125.  

100 Bisma Alief Laksana, Mensos: 84% Anak Usia 12-17 Tahun Mengalamai Bullying,  
Detik News.Com, 21, Juli 2017, https://new.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-
12-17-mengalami-bullying. ( 7 Desember 2022).  

https://new.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-mengalami-bullying
https://new.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-mengalami-bullying
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di masyarakat. Pendekatan ini juga melihat bagaimana islam mengajarkan cara 

bersikap terhadap disabilitas dan tidak melakukan tindak perundungan terhadap 

kaum disabilitas. 

2. Pendekatan Hukum  

Pendekatan hukum ini menyangkut masalah perundungan disabilitas, 

maka perlu pendekatan hukum untuk membandingkan pengaplikasian yang ada di 

lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.  

Pendekatan hukum sangatlah penting dalam penelitian ini, karena melalui 

pendekatan hukum maka akan diketahui apakah ada peraturan yang spesifik yang 

mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas, serta aturan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Dengan demikian maka akan diketahui apakah hak-hak yang 

dibuat khusus penyandang disabilita dari tindakan bullying  sudah direalisasikan 

dengan baik dan juga mengkaji hukum dalam kehidupan masyarakat terkait 

perundungan atau bullying.  

3. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji kehidupan sosial masyarakat, dengan cara menyelidiki pola tingkah laku 

dalam masyarakat itu. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena 

berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, dimana ilmu ini 

di gunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji 

kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama.  

Pendekatan ini perlu digunakan untuk melihat tingkah laku, interaksi dan 

pembawaan diri dengan penyandang disabilitas, sekaligus mengkaji fenomena-

fenomena yang terjadi pada penyadang disabilitas. Hal ini dibutuhkan agar tidak 

terjadinya penyimpangan hingga mengakibatkan perundungan terhadap 

penyandang disabilitas.  
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C. Sumber Data  

Hal yang paling mendasar dalam suatu penelitian yaitu mencari data, 

karena tanpa data yang akurat maka kualitas peneliti itu akan kesulitan untuk 

mempertanggung jawabkan. Hasil penelitian tergantung dari pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang dapat dijawab dengan baik bila ada data yang 

dibutuhkan itu tersedia. Oleh karenaya dalam penelitian ini data-data yang 

diperlukan itu bersumber dari tiga aspek data. Yaitu sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian.101 Data primer diperoleh dari hasil observasi 

lapangan dan wawancara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar 

pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi informan. Sumber informasi melalui wawancara dengan 

informan yang bersangkutan perundungan penyandang Disabilitas. Sumber data ini 

terdiri dari satu kelompok sekolah, satu kelompok pemerintah, satu kelompok 

masyarakat dan satu kelompok ulama. Lebih lanjut dapat dilihat pada  table 

dibawah ini. 

No Informan Keterangan 

1. Sekolah Inklusi SMA 3 Makassar 2 orang 

2.  Sekolah SLB Negeri2 Makassar 2 orang 

3. Dinas Sosial 3 orang 

4. MUI Makassar 1 Orang 

6 PerDik 2 Orang 

7 Polrestabes Makassar 1 Orang 

 

101Burhan Bungin, metodologi penelitian kuantitatif, Cet. IX, (Jakarta: Kencana, 2019), 
h.132. 
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                                                          Jumlah : 11 Orang 

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua 

dari data primer atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.102seperti 

melakukan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh berasal dari 

literatur, Undang-undang atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

perundungan penyandang disabilitas yang ditulis oleh sumber-sumber terpercaya 

seperti jurnal dan lainnya. Data sekunder meliputi Undang-Undang atau laporan 

terkait perundungan dan disabilitas. Sehingga data sekunder tersebut diharapkan 

dapat menjadi pelengkap dalam memberikan keterangan dan dapat menjadi 

pembanding dari data primer.  

3. Data Tersier 

Tersier dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah yang ketiga.103 Data 

tersier merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber yang 

dipublikasikan seperti media sosial, internet dan lainnya. Data rersier ini merupakan 

bahan data lainnya yang menunjang data primer dan data sekundur. Data lainnya 

ini penunjang dalam membangun kerangka dalam penelitian ini seperti penggunaan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs-situs internet yang memiliki peran penting 

dalam upaya mencari bahan-bahan data.104 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berfungsi sebagai jalan peneliti untuk 

menemukan data-data di lapangan. Metode pengumpulan data menyajikan tiga 

 

102Burhan Bungin, metodologi penelitian kuantitatif, h.132-133. 

103Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia.  
104 I made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet 1 (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2016), h. 147.  
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jenis data yaitu pertama Observasi yakni melalui pengamatan langsung di lapangan. 

Kedua melalui wawancara mendalam (independen) dengan menggunakan daftar 

pertanyaan sehingga memperoleh persepsi, pendapat dan pengetahuan. dan ketiga 

dokumentasi berupa material yang tertulis dan tersimpan. Berikut metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini:  

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengamati tindakan, perilaku dan proses.105 Observasi dilakukan dalam rangka 

mengamati keadaan di lapangan. Observasi adalah teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan secara  langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat 

dengan dekat kegiatan yang  dilakukan objek tersebut.  

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan  pencatatan 

secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat  dan hal-

hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Observasi ini bertujuan untuk mengamati perilaku anak disabilitas yang mengalami 

perundungan dan mengamati implementasi dari peraturan yang mengatur terkait 

hak-hak penyandang disabilitas di lapangan.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden.106 Dikarenakan kebanyakan peneliti tidak mengetahui pokok 

permasalahan secara mendalam, maka perlu terlebih dahulu menyiapkan pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara sendiri berisi apa-apa saja hal yang ingin 

dipertanyakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan terkait 

 

105Nur Syahida, Metodologi Penelitian: disertai dengan Contohnya Dalam Penelitian 
(Sidoarjo: Zifatama Jawarah, 2018), h.84. 

106W.Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2002), 
h.81. 
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masalah yang akan diteliti. Pedoman wawancara diperlukan untuk membantu 

peniliti lebih fokus dan terarah dalam menggali informasi. 

Berkaitan dengan penelitian ini tentunya ada beberapa pihak yang terlibat 

dalam proses wawancara. kedudukan mereka sebagai informan atau orang yang 

memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang 

disabilitas dari perundungan di sekolah inklusi. Adapun informan yang dimaksud 

adalah kepala sekolah sebagai pengatur kebijakan, guru sebagai tenaga pengajar 

sekaligus pengawas bagi anak penyandang disabilitas di sekolah dan anak 

disabilitas itu sendiri. Kemudian ada juga dari para pakar hukum pidana dan pakar 

hukum islam terutama fiqih siyasah.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data Kualitatif 

dengan melihat atau meninjau dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau 

orang lain tentang subjek.107 Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk 

dimasukkan sebagai fokus penelitian, dokumen yang diambil berfungsi sebagai 

penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan 

lengkap, sehingga hasil penelitian tersebut lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan bersifat ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam pola prosedur 

penelitian karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data 

 

107Albi Anggita dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV.Jejak, 
2018, h.153. 
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yang diperlukan.108 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

prinsip dan kelaziman dalam langkah-langkah penelitian kualitatif, yang dilakukan 

secara sistematis dari awal sampai akhir. Prosesnya berlangsung secara alamiah dan 

berkesan tidak kaku karena peneliti berperan sebagai instrumen dalam penelitian 

ini. Sedangkan untuk mempermudah mengumpulkan data maka peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan kepada 

informan.  

Suharsini Arikunto menjelaskan bahwa instrument penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.109 Dalam 

penelitian ini, instrument yang akan digunakan oleh peneliti sesuai dengan 

pengumpulan data. Penulis menyiapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat 

segala informasi yang diterimaa. Kemudian penulis menyediakan kamera dan alat 

perekam untuk menunjang penelitian penulis agar dapat dipertanggungjawabkan.  

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  

Pengelolaan data merupakan kegiatan mengkategorikan dan 

mengklasifikasi data, karena tujuan pengelolaan data adalah untuk 

menyederhanakan data yang telah terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan 

yang baik kemudian di Analisis.110   

Setelah data dari lapangan terkumpul maka akan diolah dan kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data bertujuan untuk 

menguraikan dan memecahkan masalahberdasarkan data yang diperoleh.  Analisis 

 

108Sendu Sitoyo, Dasar Metodologi Penelitian (Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015)  h.78. 

109 Suharsimi Arikunto, Manajmen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 101.  

110Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian (yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2012)  h.70. 
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data yang digunaka ialah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnhya menjadi satuan yang 

dapat dikelolah. 

Analisisi data dilakukan dengan menelaah secara sistematis dari semua 

data yang diperoleh. Data yang diperoleh melalui tiga tahap dalam proses 

pengolahannya yaitu: 111  

1. Reduksi Data  

Merupakan proses pemilihan, fokus penelitian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan 

di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data harus lebih dahulu dikaji 

kelayakan dengan memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Penyajian Data (display)  

Penyajian data (display) akan mempermudah untuk memahami kejadian 

yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya diperlukan adanya 

perencanaan kerja berdasarkan apa yang dipahami kejadian yang terjadi di lapangan 

selama penelitian berlangsung. Penyajian data selain menggunakan teks secara 

naratif juga berupa bahasa nonverbal seperti grafik, tabel dan lain sebagainya 

berdasarkan kategori pengelompokan yang dibutuhkan dalam penyajian data 

tersebut. 

3. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul 

dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan yang 

dihasilkan diharapkan bisa menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak 

 

111Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Cet. VI, Bandung: PT. Alfabeta, 
2009)  h.245. 
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awal, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat menemukan teori baru 

ataupun temuan yang baru yang berupa gambaran terhadap suatu objek yang belum 

jelas tapi setelah adanya penelitian maka objek itu bisa dijelaskan berdasarkan teori-

teori atau fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

Ketiga komponen tersebut bersifat interaktif dan saling terikat antara satu 

dan yang lainnya. Ketika pengumpulan data yang terkumpul masih bersifat 

kompleks dan rumit, selain itu ada pula data yang tidak relevan dengan penelitian, 

sehingga disinilah peran dari reduksi data karena peran reduksi data itu mencakup 

mengikhtisar hasil pengumpulan data kemudian memilah-milah kedalam suatu 

konsep tertentu, kategori tertentu atau suatu tema tertentu. Setelah data telah selesai 

direduksi maka data tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk yang 

sering disebut dengan display data (penyajian data) sehingga penelitian terlihat 

secara utuh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Penelitian  

1. Kondisi Disabilitas di kota Makassar  

Penyandang Disabilitas adalah orang yang dikategorikan sebagai orang 

istimewa dengan berkebutuhan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan orang pada umumnya. Perbedaan inilah yang membuat mereka memerlukan 

pelayanan yang berbeda pula untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. 

Orang berkebutuhan khusus atau Disabilitas ini memiliki defenisi yang sangat luas, 

mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (intelligence 

Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga 

fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.  

Meski di Makassar sudah meliki arah kebijakan inklusi, sampai saat ini 

Makassar belum memiliki statistik yang akurat dan lengkap mengenai jumlah 

penyandang disabilitas. tanpa gambaran yang mendekati utuh tentang disabilitas, 

sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, program, sasaran, dan 

anggaran bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial kota 

Makassar jumlah penyandang Disabilitas di tahun 2022 sebanyak 1.110. lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

No.  Ragam Disabilitas Jumlah Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

 1. Autis  20 7 27  

2. ODGJ  77 40 117 
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3. Lambat Belajar  16 8 24 

4. Rungu Wicara  77 67 144 

5. Down Syndrom  23 14 37 

6. Grahita  19 29 48  

7. Netra  100 75 175 

8.  Daksa  327 211 538  

 Jumlah  659 451 1110 

 Sumber: Data dinas sosial kota Makassar  

Disabilitas dan kemiskinan adalah dua hal yang saling mempengaruhi. 

Individu yang mengalami disabilitas akan mendapatkan stigma dan mengalami 

diskriminasi yang menghambat akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan 

baik, perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi. Tanpa akses layanan dasar dan 

penghidupan, individu dengan disabilitas rentan untuk jatuh kedalam lingkaran 

kemiskinan. Sebaliknya individu yang hidup dengan kemsikinan seringkali tidak 

mendapatkan perawatan yang layak sehhingga beresiko lebih tinggi untuk 

mengalami diskriminasi akibat sakit atau kecelakaan atau beresiko Kesehatan yang 

sebenarnya bisa dicegah.  

Kondisi sosial penyandang Disabilitas umumnya dinilai rentan baik dari 

aspek ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, keterampilan maupun kemasyarakatan. 

Diskiminasi sering dialami penyandang Disabilitas. Masyarakat kebanyakan 

melihat penyandang disabilitas dari sisi disabilitasnya tanpa melihat potensi yang 

dimilikinya, oleh karenanya muncul stigma negatif yang menyebabkan mereka 

kesulitan dalam mengembangkan diri. Mereka yang mengalami diskiminasi akan 
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menghambat akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan baik, perlindunagn 

sosial dan kesempatan ekonomi.  

Penyandang Disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminasi 

dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasannya. Mereka sangat rentan 

menjadi objek kekerasan apalagi perundungan (bullying). Pada umumnya masih 

banyak kasus perundungan yang menimpa penyandang disabilitas terlebih terhadap 

yang masih dibawah umur. Banyak dari mereka yang mengatakan sering 

mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti diejek, diremehkan bahkan 

sampai memaki dan mengancam.  

Berikut adalah tabel mengenai data jumlah dari penyandang Disabilitas 

yang pernah mengalami perudungan oleh dinas sosial kota Makassar dari tahun 

2020-2023 sebagai berikut.  

 

No  Ragam Disabilitas  Jumlah Disabilitas  

1. Tuna Daksa  2  

2. Tuna Netra  2  

3. Hiperaktif  1 

4.  Tuna Grahita 1 

 Jumlah 6  

Sumber: Data dinas sosial kota Makassar  

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun dinas sosial 

hanya mendapatkan enam kasus perundungan penyandang Disabilitas untuk 

didampingi. Kasus tersebut tidak sampai pada jalur hukum. Kebanyakan 

diselesaikan secara nonlitigasi dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
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Diluar dari data yang ada di dinas sosial, banyak dari penyandang 

Disabilitas sering mengalami perundungan di masyarakat. Namun banyak dari 

mereka yang tidak melaporkannya dan menyimpannya sendiri. Ada pula yang 

terbiasa dengan sikap perundungan yang diterimanya sehingga membuat mereka 

memilih untuk menutup diri dari kehidupan luar. Kebanyakan mereka tidak 

melaporkannya karena mereka menganggap diri mereka lemah dan tidak berdaya. 

Hal ini tentu adalah dampak dari tindakan perundungan yang mereka terima. Ini 

bisa menimbulkan sikap diskriminasi yang berkelanjutan karena tidak adanya 

advokasi yang diterima.   

2. Gambaran Umum Sekolah Inklusi SMAN 3 Makassar.  

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang didalamnya memerikan 

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dimana di sekolah ini baik anak 

berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan 

mendapatkan Pendidikan yang serupa. Terdapat banyak sekolah iklusi di Kota 

Makassar, salah satunya adalah SMAN 3 Makassar yang didalamnya memiliki 

siswa disabilitas.   

SMAN 3 Makassar merupakan sekolah Negeri yang bernaung dibawah 

kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Status kepemilikan 

sekolah ialah pemerintah daerah yang berlokasi di Jl. Baji Areng No. 18. Kelurahan 

Baji Mappakasung, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

selatan.  

SMAN 3 Makassar telah meraih berbagai prestasi, namun pihaknya terus 

membangun komitmen agar terus meraih lebih banyak prestasi, baik di tingkat kota, 

provinsi, nasional, bahan dunia. Visi dari SMAN 3 adalah menjadi sekolah 

terunggul dalam prstasi akademin, non akademin, religi dan budaya. Indikator 

visinya antara lain:  
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1. Unggul dalam prestasi akademis, dengan rata-rata UN diatas 8,5.  

2. Unggul dalam prestasi non akademis, menjadi juara dalam lomba-lomba tingkat 

kota dan provinsi.  

3. Unggul dalam prestasi budaya dan seni.  

4. Unggul dalam prestasi religi.  

Sedangkan misi dari SMAN 3 sendiri antara lain:  

1. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan.  

2. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dari bidang seni, Olahraga 

sesuai dengan minat dan bakat.  

3. Mengembangkan dan mencintai budaya Sunda sehingga dapat 

mengimplementasikannya danlam kehidupan sehari-hari.  

4. Membentuk pribadi yang berakhlaqulkarimah.  

5. Membuka jaringan kerja sama dengan klub olahraga dan sanggar seni.  

6. Menyediakan fasilitas layanan jaringan informasi bagi orang tua dan siswa.  

Slogan SMAN 3 Makassar adalah “Siswa unggul terdeksi dini anak 

berprestasi dan menjadi kebanggan orang tua.” Fasilitas sekolah yang dimiliki 

antara lain lobby, Mushollah, perpustakaan, kantin, ruang osis.., lapangan olahraga, 

laboratorium dan lab. komputer.  

Sekolah SMAN 3 Makassar memiliki 56 orang tenaga pengajar dan 

keseluruhan siswa sebanyak 1609 dengan 31 kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. 

SMAN 3 Makassar memiliki 3 siswa disabilitas, dengan jenis disabilitas yang 

berbeda. Jajaran petinggi sekolah SMAN 3 makassar antara lain.  

 

 

 

 

Kepala 
Sekolah

Drs. Nasriadi, M. M. Pd.

Wakasek 
Humas

Syarifuddin, S. 
Pd., M. Pd. 

Wakasek 
Kurikulum
Drs. H. Sulihin 
Mustafa, M. Pd. 

Wakasek 
kesiswaan

Surawi, S. Pd., M. Pd.

Wakasek 
Spras

Drs. A. Mappaweke, 
M. Pd. 
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Terdapat 3 orang disabilitas yang menjadi siswa di SMAN 3 Makassar. 

Tiga siswa tersebut memiliki ragam disabilitas yang berbeda. Hal ini dapat dilihat 

pada table dibawah ini.  

 

No Nama Siswa Jenis Disabilitas 

1. Humairah Lumpuh Kaki 

2. Siti Mutiara Grahita 

3. Naufal Tidak lancar berbicara 

 Jumlah 4 

Sumber: Data Sekolah SMAN 3 Kota Makassar.  

SMAN 3 Kota Makassar pada tiap ajaran baru tidak memberikan batasan 

kuota kepada siswa disabilitas yang ingin bergabung menjadi murid di sekolah 

tersebut selama siswa tersebut dapat mengikuti proses ujian masuk dan dikatakan 

lulus. Tetapi SMAN 3 masih membatasi jenis disabilitas yang dapat diterima di 

sekolahnya, dimana jika disabilitas yang di sandangnya adalah disabilitas Netra, 

Rungu  Wicara.  

B. Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makassar 

Peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan hak disabilitas 

terhindar dari tindakan diskriminasi telah banyak dikeluarkan, namun dalam 

penerapannya masih banyak masalah yang terjadi dengan disabilitas antara lain 

perundungan disabilitas. Keberadaan dari penyandang disabilitas terkadang masih 
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dianggap sebagai kaum minoritas mereka terkadang tidak diterima dan dirundung 

oleh lingkungannya terutama dikalangan anak-anak hingga remaja, maka dari itu 

perlu upaya pencegahan yang dilakukan bagi penyandang disabilitas yang 

mengalami perundungan.  

Sebelum membahas upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah 

tindakan perundungan, perlu diketahui faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya tindakan perundungan. Dengan mengetahui penyebab awal tindakan 

perundungan, kita pun akan dapat memberikan pencegahan dari awal tindakan 

perundungan. Penulis berkesempatan berbincang dengan guru SLB 2 Negeri 

Makassar ibu Lili, beliau berkata:  

“Murid ABK itu murid yang istimewa, karena mereka berbeda dari murid 
yang ada di sekolah regular. Karena keistimewaan mereka itu sangat diperlukan 
peran dari orang tua dan guru. Sebenarnya murid reguler juga membutuhkan peran 
orang tua dan guru dalam tubuh kembang anak ya, tapi mereka lebih membutuhkan 
perlakuan khusus. Kita tau bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak, maka 
Pendidikan dari orang tua sangat penting kepada anak.”112 

Dari hasil wawancara dikatakan bahwa orang tua dan guru adalah orang 

yang paling berperan penting dalam membangun karakter anak. Terutama adalah 

orang tua yang dalam lingkungan keluarga menjadi tempat pertama anak 

mempelajari segala hal. Keluarga menjadi tempat paling penting dalam 

pembentukan karekter awal pada anak.  

Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan, antara lain 

adalah:  

1. Faktor dari resiko keluarga, yaitu kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian 

orang tua yang rendah terhadap anaknya, pola asuh orang tua yang terlalu 

permisif sehingga anak pun bebas melakukan tindakan apapun yang dimau atau 

sebaliknya, pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab 

 

112 Ibu Lili, Guru SLB 2 Makassar, wawancara, Makassar, 3 April 2023.  
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dengan suasana yang mengancam, kurangnya pengawasan dari orang tua yang 

suka memberi contoh perilaku perundungan, baik disegaja maupun tidak, dan 

pengaruh dari perilaku saudara-saudara.  

2. Faktor resiko pergaulan, yaitu suka bergaul dengan anak yang biasa melakukan 

perundungan, bergaul dengan anak yang suka dengan tindakan kekerasan, anak 

agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku 

perundungan demi mendapatkan penghargaan dari kawan sepergaulannya, atau 

sebaliknya, dan anak yang berasal dari status sosial yang rendah pun dapat 

menjadi pelaku perundungan demi mendapatkan penghargaan dari kawan-

kawan dan lingkungannya.  

3. Faktor lain yaitu, seperti media dari teknologi seperti gambar dan video 

kekerasan. Banyaknya media yang bisa dikomsumsi anak seperti hand phone, 

televisi, film  ataupun video game, ikatan pergaulan antara anak yang salah arah 

sehingga mereka menganggap bahwa anak lain yang mempunyai karakteristik 

yang berbeda dari kelompoknya dianggap musuh dan mengancam.113 

Dapat disimpulkan bahwa hal yang mempengaruhi penyebab terjadinya 

tindakan perundungan yang paling utama adalah keluarga, kemudian dilanjutkan 

dengan pergaulan dan setelah itu faktor lainnya seperti media. Ketiga faktor 

tersebut merupakan pengaruh paling besar anak atau remaja melakukan tindakan 

perundungan. Dan ketiga faktor inilah yang harus dicegah agar tidak terjadi yang 

tidak dinginkan. Pencegahan dilakukan sejak awal agar tindakan perundungan bisa 

putus dan tidak menjadi kebiasaan yang dilumrahkan.  

Upaya pencegahan perundungan adalah tindakan, cara atau proses yang 

dilkukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan 

 

113 Andi Priyatna, Lest End Bullying, Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying, 

(Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), h 6-7.  
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di lingkungan terutama perundungan terhadap disabilitas yang rentan. Dalam 

proses pencegahan tindakan perundungan disabilitas, bukan hanya indidu saja yang 

berperan, tapi keluarga, masyarakat dan pemerintah juga berperan penting untuk 

terpenuhinya pencegahan tindakan perundungan. Upaya pencegahan dilakukan di 

beberapa elemen, yaitu oleh keluarga, satuan Pendidikan, masyarakat hingga 

pemerintah. dibawah ini akan peneliti kupas satu persatu.  

1. Upaya pencegahan oleh keluarga.  

Keluarga merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya 

tindakan perundungan. Hal ini bisa terjadi karena buruknya hubungan antara anak 

dan orang tua, atau hilangnya perhatian di rumah sehingga mencari perhatian diluar 

seperti di sekolah dengan menunjukkan kekuasaan terhadap orang yang dianggap 

lebih lemah dari pada dirinya. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh kekerasan yang 

sering diterima oleh anak di rumah. Hal ini dapat membentuk karakter yang keras, 

dan suka menindas.  

Penyandang disabilitas sendiri, dalam rumahnya terkadang mengalami 

perundungan dari keluarganya sendiri karena keterbatasan mereka. Tidak banyak 

dari keluarga penyandang disabilitas yang menolak disabilitasnya, bahkan banyak 

yang menganggap itu sebagai beban dan aib yang harus ditutupi. Cerita ini dibagi 

oleh bapak Jey.  

“Waktu itu saya sedang bekunjung di rumah salah satu peyandang 
disabilitas fisik, ia hanya bisa berbaring di tempat tidur karena badannya lumpuh. 
Saya mendengar sendiri orang tua dari si anak itu mengejek dengan mengatakan di 
depan si anak kalau anak itu si pe’lo hanya menyusahkan dan membawa beban 
kepadanya. Saya mencoba menegurnya untuk tidak mengatakan hal yang tidak 
pantas dan memberikan sedikit nasehat kepada orangtuanya, tapi mereka cuman 
mengiyakan seperti acuh tak acuh. Inikan masuk perundungan juga, padahal dalam 
lingkup keluarga yang seharusnya menjadi pendukung utama orng seperti mereka 
ya orang tua.”114 

 

114 Jey, Pendamping Disabilitas, wawancara, Makassar 1 April 2023.  
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Keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak mempelajari suatu 

hal. Memberikan pendidikan awal terkait perundungan adalah bentuk pencegahan 

yang dapat dilakukan dalam keluarga. Oleh karenanya sudah sejak dini perlu 

ditanamkan sikap empati dan memberikan contoh yang baik sejak mulai dini. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan perundungan oleh 

keluarga antara lain:  

a. Membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasi yang baik 

dalam keluarga bisa berdampak pada pergaulan anak dan interaksi anak 

terhadap orang luar.  

b. Memberikan pemahaman kepada anak mengenai perundungan. mulai dari apa 

itu perundungan, penyebab perundungan hingga dampak dari tindakan 

perundungan tersebut. Memberitahukan hal-hal apa saja yang dapat menyakiti 

orang dan apa konsekuensi hukumnya.  

c. Memberikan kedisiplinan tanpa merendahkan martabat anak. Anak banyak 

belajar perilaku orang tua. Sikap agresif dan lingkungan yang ketat di rumah 

dapat membuat anak rentan melakukan perundungan ataupun menjadi korban.  

d. Pengawasan dalam penggunaan teknologi. Perlu mengawasi apa yang dilihat 

dan ditonton oleh anak.  

e. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Orang 

tua perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri anak, karena terkadang anak 

dengan kepercayaan diri yang rendah serig menggertak untuk merasa lebih baik.  

f. Memperkenalkan penyandang disabilitas sebagai bentuk pengenalan agar 

mereka tidak merasa asing ketika melihat orang yang berbeda dari mereka. 

Menjelaskan kepada mereka tentang kesetaraan dan tidak mengenal 

diskriminasi karena perbedaan karakteristik.  
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Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah tindakan perundungan 

disabilitas oleh keluarga dibutuhkan perhatian dan dukungan yang besar dari 

keluarga kepada anak secara bijaksana. Hal ini akan menjauhkan anak dari tindakan 

perundungan. 

2. Upaya pencegahan oleh satuan sekolah.  

Aspek utama yang menimbulkan adanya perundungan di dunia 

Pendidikan terlebih di sekolah, karena terdapat latar belakang peserta didik. 

Perbedaan yang dimaksud bisa berupa berbedaan fisik ataupun non fisik. Hal ini 

memungkinkan tidakan perundungan dapat menimpa murid penyandang 

disabilitas. Aspek lain yang menimbulkan tindakan perundungan yaitu kurangnya 

rasa mengerti dan empati dari anak disabilitas terhadap anak non disabilitas, maka 

perlu adanya suatu upaya pencegahan dari tindakan perundungan.  

Dalam rangka mencegah perundungan, banyak pihak telah menjalanan 

program dan kampanye anti perundungan di sekolah-sekolah, baik dari pihak 

sekolah sendiri maupun organisasi yang berhubungan dengan anak. Pada 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru SMA 3 Makassar Bersama 

bapak Reza, beliau berkata:  

“Kami selaku guru berupaya untuk mencegah tindakan perundungan atau 
pembulian, kami menolak keras tindakan itu. Upaya pencegahan yang kami 
lakukan adalah memberikan pemahaman tentang apa itu bulli dan dampaknya apa 
saja kepada siswa. Sosialisasi juga sering kami lakukan, biasanya dari BK tiap 
minggu sosialisasi ditiap-tiap kelas. Dari luar sekolah juga instansi seperti 
perlindungan anak juga masuk dan melakukan program kampanye anti bulli.  Selain 
itu kami tiap minggu itu ada evaluasi tiap siswa, evaluasi ini melihat poin dari siswa, 
jika poinnya banyak berarti siswa ini telah melanggar beberapa aturan. Fungsi dari 
poin itu untuk mengontrol dan mengawasi perilaku anak, kalau poinnya banyak 
kami lihat apa penyebab si anak melakukan banyak pelanggaran dan kami tindak 
lanjuti. Dari sini kan kita bisa meminimalisir tindakan-tindakan kecil yang 
mengarah ke pembulian. Alhamdulilah, tidak ada sampai ada kasus bulli yang 
terjadi di sekolah, biasanya hanya candaan antar siswa saja yang bisa ditangani 
sama wali kelasnya. Kalaupun ada kasus bulling sanksi yang diberikan di sekolah 
kami itu bisa di keluarkan dari sekolah. Tapi alhamdulillah tidak ada kasus bulli 
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seperti tu. Untuk siswa disabilitas pun kami menfasilititasi mereka satu guru yang 
disediakan untuk mempermudah mereka.”115 

Dari hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa di sekolah 

sudah berupaya untuk mencegah tindakan perundungan terjadi. Bisa dilakukan 

dengan memberikan sosialisasi kepada siswa terkait perundungan terutama 

perundungan terhadap penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas. Sikap saling 

menghargai antar siswa di sekolah perlu ditanamkan sejak dini dalam diri agar bisa 

hidup berdampingan dengan baik.  

Selain itu upaya pencegahan perundungan di sekolah juga di jelaskan oleh 

Clarita dan Biasayudyah dalam jurnalnya. Mereka menyarankan pemerintah untuk 

mengadakan program antara. Dimana program antara ini merupakan program yang 

direalisasikan dengan melakukan kegiatan kelompok belajar dilaur jam sekolah 

antara anak disabilitas dan non disabilitas. dimana dalam kegiatan tersebut, 

Kerjasama (team work) antara anak non disabilitas dan anak disabilitas dapat 

terbentuk. Program antara ini diharapkan agar anak dapat saling mengenal dan 

saling mendukung satu sama lain, serta bisa menimbulkan rasa empatinya untuk 

memperole perilaku yang baik.116 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan apa saja upaya 

pencegahan oleh satuan sekolah, antara lain:  

a. Memberikan pemahaman terkait perundungan dan dampak perundungan. 

Walaupun terkadang di lingkungan sudah diajarkan akan tetapi di sekolah juga 

harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena tidak semua anak mendapatkan 

pelajaran yang sama dalam keluarganya.  

 

115 Azinal Reza, Guru SMA 3 Makassar, Wawancara, Makassar, 24 Mei 2023 

116 Clatita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, Upaya Preventin Bagi Anak 

Disabilitas yang Mengalami Bullying, Jurnal Magister Hukum Argumen Vol.8 no. 1 Maret, 2022.  
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b. Pengadaan layanan pengadaun bagi siswa untuk melaporkan tindakan 

perundungan. Layanan pengaduan dibuat untuk memberikan kesempatan bagi 

siswa yang merasa mengalami tindakan perundungan.  

c. Membuat kebiajakan anti perundungan yang dibuat dengan siswa. Selanjuntnya 

memberikan pengawasan terhadap siswa tiap minggunya, untuk melihat 

perkembangan siswa.  

d. Pendidik memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. 

Ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa.  

e. Mengadakan ekstrakuliluler yang melibatkan seluruh siswa untuk memberikan 

ruang kreatif bagi siwa untuk lebih saling mengenal satu sama lain terutama 

pada siswa disabilitas dan non disabilitas.  

Memberikan wadah bagi siswa untuk melaporkan kejadian perundungan 

yang dialaminya menjadi salah satu cara untuk korban buli dapat membagikan apa 

yang dialaminya agar bisa ditangani segera oleh pihak sekolah. Upaya dalam 

mencegah tindakan perundungan ini diharapkan dapat mengurangi tindakan 

perundungan. 

3. Upaya pencegahan oleh masyarakat.  

Selain bentuk pencegahan dari lingkungan keluarga dan sekolah, 

dibutuhkan juga upaya pencegahan dari masyarakat yang menjadi lingkungan 

tempat tinggal. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan 

perundungan karena terbawa lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan sekitar 

menjadi hal yang sangat kursial untuk tumbuh kembang anak dalam membentuk 

perilakunya. Apabila dalam lingkungan sekitar kurang memberikan pemahaman 

mengenai saling menerima dan menghargai perbedaan maka hal ini dapat 

menimbulkan perundungan yang dapat dilakukan pada siapapun baik seperti 

tindakan fisik maupun non fisik.  
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Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Gurutta Najmuddin, 

beliau berkata bahwa:  

 “Pada dasarnya dalam Islam perlu memberikan pertolongan kepada 
semua jenis manusia apalagi penyandang disabilitas. Saling tolong menolong itu 
diajarkan dalam Islam agar kitab isa hidup lebih baik di masyarakat. Termasuk juga 
memberikan pertolongan terhadap korban dari perundungan tanpa melihat 
kekurangan mereka.”117 

Dalam Islam menganjurkan kepada kita sebagai makhluk sosial yang 

tinggal dalam masyarakat untuk hidup bergotong royong saling membantu. 

Terutama saling membantu dalam kebaikan dan mencegah datangnya keburukan. 

Hal ini dilakukan agar hidup dalam masyarakat lebih sejahterah. Oleh karenanya 

dalam masyarakat penting untuk saling kerjasama memerangi perundungan dengan 

melakukan pencegahan terlebih dahulu. Sebelum itu perlu terlebih dahulu 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyandang disabilitas. pada 

wawancara dengan pak Rahman selaku guru di SLB mengatakan bahwa:  

“Dikalangan masyarakat perlu dilakukan penyuluhan tentang anak 
berkebutuhan khusus, sosialisasi tentang keberadaan mereka itu penting. Upaya 
pencegahan tindakan perundungan tidak bisa hanya di sekolah saja, waktu di 
sekolah hanya sampai jam 12 siang, sisanya mereka berada rumah mereka dan 
lingkungan mereka. Jika masyarakat tidak diberikan pengenalan di awal tentang 
adanya abk ini, mereka nanti hanya akan menonton dan acuh tak acuh terhadap anak 
abk ini kalau si anak tersesat atau mengalami ejekan diluar sana. Maka dari itu tiap 
tahun kami selalu melakukan pawai dengan siswa kami untuk berkeliling 
dimasyarakat.”118 

Dari yayasan PerDik selaku oraganisasi disabilitas juga sering melakukan 

seminar, diskusi atau workshop sebagai upaya penyebarluasan tentang isu 

disabilitas, ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang inklusif. Selain itu 

sebagai organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas, 

salah satu program kerja dari PerDik pada devisi advokasi dan pemberdayaan 

hukum adalah melakukan pendampingan bagi disabilitas secara litigasi maupun 

 

117 Gurutta Najmuddin, Ketua MUI Makassar, Wawancara, Makassar, 30 Maret 2023.  

118 Pak Rahman, Guru SLB Negeri 2 Makassar, wawancara, Makassar, 4 April 2023.  
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non-litigasi. Yang berarti bahwa PerDik membuka kesempatan bagi masyarakat 

disabilitas yang untuk mendapatkan hak-hak mereka ketika mengalami 

diskriminasi, salah satunya perundungan.119 Upaya PerDik memberikan ruang 

kepada masyarakat untuk melapor ketika terjadi tindakan perundungan terhadap 

disabilitas, merupakan saah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

mencegah tindakan perundungan. Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan apa saja 

bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tindakan 

perundungan:  

a. Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan bersama. 

Kesadaran dan kepedulian terhadap sesama menciptakan hidup yang lebih 

bermasyarakat dengan saling tolong menolong ketika melihat tindakan 

perundungan.  

b. Bekerjasama dengan satuan pedidikan untuk bersama-sama mengembangan 

budaya anti kekerasan. Kerjasama antar sekolah dan masyarakat juga perlu 

dilakukan, memberikan sosialisasi anti perundungan terhadap orang tua siswa 

agar menimbulkan rasa empati orang tua jika melihat tindakan perundungan 

diluar langsung dicegahnya, walau itu bukan terjadi pada anaknya.  

c. Bersama-sama dengan satuan sekolah, aparat setempat seperti ketua RT, pak 

dusun dan para pemuda melakukan pengawasan terhadap kemungkinan 

munculnya praktik-praktik perundungan di lingkungan.  

Kita sebagai mahkluk sosial yang hidup bermasyarakat, dalam upaya 

pencegahan tindakan perundungan penting adanya andil dari masyarakat dalam 

melawan tindakan perundungan. Tindakan perundungan terkadang di pengaruhi 

oleh lingkungan ata teman bermain, jika lingkungan kita bebas dari perundungan 

 

119 Zakia, DKK, Melindungi (perempuan) Difabel, (Makassar: Lambaga PerDik, 2022), 

h, 202.  
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maka juga berpengaruh terhadap kehidupan kita untuk tidak meakukan tindakan 

perundungan. 

4. Upaya pencegahan oleh pemerintah.  

Upaya dari pemerintah adalah upaya yang terakhir dalam mencegah 

perundungan. Salah satu tugas dari pemerintah untuk warga negaranya adalah 

memberikan jaminan perlindungan dari tindakan perundungan terutama bagi 

penyandang disabilitas. Oleh sebab itu pemerintah banyak mengatur tentang 

penyandang disabilitas dalam bentuk peraturan yang meberikan mereka payung 

hukum untuk melindungi hak-hak mereka.  

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Bripka Irfan 

selaku penyidiki, beliau mengatakan bahwa:  

“Kami dari kepolisian jarang melakukan pencegahann tindakan 
perundungan, apalagi pada disabilitas. karena kami lebih fokus kepada penanganan 
kasusnya. Kalaupun ada sosialisasi terkait pencegahan perundungan di masyarakat 
itu biasanya kami lakukan dengan instansi luar seperti kerjasama. Kalau ada dari 
dinas sosial butuh bantuan kami dalam sosialisasi atau dari Perlindungan anak 
untuk turun ke masyarakat, nah itu kami turun langsung bersama sosialisasi.”120 

Kepolisian sebagai aparat negara memang lebih fokus terhadap 

penanganan kasus, apabila ada kasus perundungan yang masuk. Namun untuk 

tindakan pencegahannya kepolisian bekerjasama dengan instansi yang memiliki 

tugas dalam menjalankan pencegahan tindakan perundungan seperti dinas sosial 

dan KPPPA. 

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) 

memberikan perhatian kepada anak disabilitas yang sangat rentan mengalami 

tindakan diskriminasi. Dikeluarkannya Peraturan menteri PPPA no 4 tahun 2017 

tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang menegaskan 

perlunya membentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas. kelompok kerja 

ini terdiri dari kementerian/lembaga terkait dan unsur masyarakat yang bertujuang 

 

120 Irfan, Penyidik Polrestabes Kota Makassar, wawancara, Makassar 11 Juli 2023.  
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untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak penyandang 

disabilitas, melalui sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan; menyebarkan materi 

komunikasi, informasi dan edukasi; menyelesaikan isu dan kasu tekat ana 

disabilitas; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hadirnya kelompok ini 

diharapkan dapat mencegah terulangnya Kembali kasus kekerasan, perundungan 

terhadap anak penyandang disabilitas.121 

Untuk memberikan perlindungan seperti yang dijelaskan diatas butuh 

adanya peran dan pihak selain pemerintah. Yaitu dukungan dari keluarga keluarga 

masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri. peran masyarakat yang paling 

penting dalam penguatan peran pencegahan tindakan perundungan. Adapun upaya 

yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:  

a. Sosialisasi terkait PerPPPA no 4 tahun 2017 sampai level bawah yaitu di desa 

diikuti dengan penerbitan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)  

b. Sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah disabilitas untuk menciptakan 

kehidupan yang inklusi. 

c. Melakukan monitoring dengan membentuk lembaga layanan atau call center 

pengaduan. Ini untuk memudahkan pengaduan jika terjadi tindakan 

perundungan.  

d. Melakukan koodinasi antar kementerian/lemabaga yang memiiki kebijakan 

atau program berbasis sekolah dan disabitas untuk Bersama-sama melakukan 

pencegahan terhadap perundungan.  

Upaya pencegahan perundungan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu 

pihak saja, penting untuk menjalin kemitraan dengan lapisan masyarakat untuk 

 

121 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia, 

Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka, 01 April 

2021, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-

penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka. (3 Juni 2023) 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka
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saling bahu membahu membantu meastikan penyandang disabilitas dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik tanpa adanya perundungan. Kolaborasi harus 

dilakukan, pemerintah berperan menyediakan fasilitas, sedangkan Lembaga 

masyararakat membantu memastikan tidak ada diskriminasi yang dialami oleh 

penyandang disabilitas. 

C. Implementasi Hukum Islam terhadap Pencegahan Tindakan 

Perundungan Disabilitas di Kota Makassar.  

Di Kota Makassar yang merupakan ibu kota terbesar di daerah timur 

Indonesia memiliki banyak warga penyandang disabilitas, dan tidak sedikit dari 

mereka yang pernah mengalami tindakan perundungan. Tindakan perundungan 

yang diterima oleh mereka seringnya adalah ejekan dan cacian, namun ada juga 

yang sampai ancaman. Seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah 

orang dengan sensitivitas yang tinggi. Mendapatkan informasi dari mereka 

langsung itu sedikit sulit. Kebanyakan dari mereka menutup diri apalagi persoalan 

terkait perundungan yang mereka terima. Dalam wawancara yang diakukan peneliti 

dengan bapak Jey selaku pekerja sosial mengatakan.  

“Penyandang disabilitas itu orangnya sensitif, saya saja sebagai 
pendamping mereka tidak bisa langsung serta merta banyak berbicara dengan 
mereka. Karena mereka orang yang tertutup. Untuk kasus perundungan, kami 
jarang sekali mendengar disanilitas bercerita langsung tentang pengalaman mereka. 
Kebanyakan kami hanya di ceritakan oleh keluarganya. Seperti salah satu 
disabilitas tuna grahita yang saya dampingi. Dia mengalami perundungan dari 
teman-temannya karena pola pikirnya yang masih seperti anak-anak tapi umurnya 
sudah dewasa. Karena sering di rundung oleh temannya, si anak ini tidak mau lagi 
bermain di luar rumah dan memilih untuk mengurung diri di rumah saja”122 

Menutup diri dan mengurung diri merupakan salah satu dampak dari 

tindakan perundungan yang mereka alami. Ketika mereka merasa tidak diterima 

oleh masyarakat mereka kemudian membatasi diri mereka dan menjauh 

bersembunyi dari masyarakat. Kasus diatas hanya satu dari beberapa kasus yang 

 

122 Jey, Sakti Peksos, wawancara,… 
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pernah dialami penyandang disabilitas. Banyak dari mereka tidak ingin melapor 

tindakan perundungan yang mereka terima. Bahkan terkadang mereka tidak 

menceritakan kepada keluarga mereka karena mereka tidak percaya diri dan 

menganggap bahwa apa yang dialami oleh mereka memang pantas mereka terima. 

Lebih lanjut bapak Jey berkata: 

“Dampak dari perundungan sangat besar terhadap mental disabilitas. 
Mereka menjadi minder dan tidak percaya diri. Mereka menarik diri dari pergaulan 
dan tidak mau lagi berinteraksi dengan orang lain. Orang tua mereka pun melihat 
ini merasa sedih bahkan hingga menangis karena sering melihat anaknya di tolak 
oleh teman-temannya hingga dihina akibat disabilitas yang disandangnya.”  

Tindakan perundungan bukan hanya berdampak pada penyandang 

disabilitas saja, namun juga berdampak terhadap keluarga korban. Ini tentu sangat 

merugikan pihak korban karena bisa menggangu mental dari korban dan 

keluarganya penyandang disabilitas yang mengalami perundungan.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Kusumasari dkk, dalam jurnalnya perihal dampak perundungan. 

Antara lain:  

1. Memiliki masalah kesehatan mental (gelisah, cemas dan takut). 

2. Merosotnya rasa kepercayaan diri dan merasa tidak berguna.  

3. Menarik diri dan mengisolasi secara sosial. 

4. Stress hingga bisa depresi.  

5. Trauma berkepanjangan hingga tua.123  

Kerugian dari tindakan perundungan sangat nyata adanya. Berdampak 

buruk pada kesehatan jiwa penyandang disabilitas yang mengalami hal tersebut 

bahkan bisa berujung dengan bertindak ingin bunuh diri. Oleh karenanya 

dibutuhkan adanya tindakan untuk memutus tindakan yang tercela ini. Dari 

 

123 Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, 

Pembagian dan Cara Menanggulanginya, Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan 17 (1), 55-66, Mei, 

2019,  h. 59.  
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pemerintah sendiri telah berusaha untuk menanggulangi tindakan perundungan dan 

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.  

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga masyarakat yang bertujuan 

untuk mengayomi umat Islam di Indonesia memang belum pernah mengeluarkan 

Fatwa mengenai perundungan disabilitas. Akan tetapi MUI pernah mengeluarkan 

fatwa no.24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media 

sosial yang didalamnya MUI mengharamkan beberapa hal dan salah satunya adalah 

haram bagi tindakan bullying atau perundungan.   

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Gurutta Nadjmuddin 

selaku ketua MUI Makassar, beliau berkata. 

“Dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan 
yang tidak manusiawi. Seperti mencela dan mengucilkan orang lain itu sangat tidak 
manusiawi, apalagi yang dikucilkan adalah mereka penyandang disabilitas yang 
dikategorikan kurang mampu dalam melakukan suatu aktifitas. Bahkan harusnya 
mereka harus diutamakan karena mereka masuk dalam orang yang lemah. 
Mengucilkan orang memang dapat dilakukan apabila orang tersebut memiliki 
penyakit parah yang dapat menular sehingga akan mendatangkan mudarat terhadap 
banyak orang.”124  

Jelas sekali bahwa tindakan perundungan sangat dilarang untuk 

dilakukan. Analoginya jika tindakan mencela dan mengujar kebencian di media 

sosial hukumnya haram sesuai dengan fatwa MUI apalagi dengan tindakan mencela 

di dunia nyata, sudah sangat jelas dilarang karena dapat menimbulkan 

kemudharatan terhadap umat manusia dan membawa dampak yang negatif dalam 

kehidupan.  

Diketahui bahwa tindakan perundungan sangat merugikan manusia, baik 

pada korban, keluarga korban hingga pelakunya sendiri. Untuk mewujudkan 

kehidupan yang setara tanpa adanya diskriminasi dibutuhkan peran masyarakat dan 

pemerintah dalam melawan tindakan perundungan.  Pemerintah kota Makassar 

 

124 Gurutta Najmuddin, Ketua MUI kota Makassar, Wawancara,…  
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sendiri telah mengeluarkan Perda no.6 Tahun 2013 tentang hak penyandang 

disabilitas. Kemudian pemerintah pusat juga telah memperbaharui Undang-Undang 

tentang disabilitas no. 8 tahun 2016 yang menjadi payung hukum untuk melindungi 

hak penyandang disabilitas.  

Peraturan daerah dan undang-undang tersebut akan memberikan dampak 

postif bagi penyandang disabilitas jika benar-benar diterapkan. Hal baik dari adanya 

peraturan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi penyandang disabilitas. 

Manfaat inilah yang disebut dengan Maslahah. Maslahah sendiri secara umum 

yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat.   

Maslahah memiliki kriteria sehingga suatu hal dapat dikatan sebagai 

sebuah maslahah Dikemukakan menurut Zakaria Al-Farisi menyebutkan dalam 

kitabnya masadirul ahkamil Islamiyah bahwa:  

1. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat nyata (hakiki) bukan bersifat imajinatif 

dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian 

pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahat tersebut akan 

dapat menarik manfaat dan menolak mudarat bagi manusia.  

2. Kemaslahatan itu bersifat umum meyangkut kepentingan oran banyak dan tidak 

individu atau urusan pribadi.  

3. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang ditolak oleh nash. 

Kemalahatan itu sejalan dengan kehendak nash dan termasuk kedalam 

kemashlahatan yang didukung nash secara umum.125 

Syarat yang pertama ialah maslahah harus bersifat nyata dan bukan hanya 

sekedar andai-andai yang tidak ada wujudnya. Sebuah kemaslahatan apabila masih 

bersifat sebatas dugaan saja maka belum bisa dikatan sebagai sebuah maslahah. 

 

125 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), h. 104.  
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Pasal 20 b dalam undang-undang no 8 tahun 2016 dan pasal 42 perda Makassar no 

6 tahun 2013 merupakan bentuk nyata dari kemaslahatan. Dimana jika pasal-pasal 

tersebut betul dikerjakan dengan sebaiknya, maka tidak akan ada lagi sikap 

diskriminasi dan perundungan yang diterima oleh penyandang disabilitas. 

kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera dan tidak adalagi kemudaratan dari 

tindakan perundungan.  

Syarat yang kedua adaalah kemaslahatan harus bersifat umum dan tidak 

individu. Maksud dari kemaslahatan bersifat umum adalah maslahah ini bisa 

bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Perda 

Makassar dan undang-undang disabilitas tidak hanya menguntungkan individu, 

namun juga memberikan manfaat bagi orang banyak. Bagi penyandang disabilitas 

hak-hak mereka terpenuhi dengan terlindungi dari tindakan perundungan, sehigga 

mereka dapat diterima di masyarakat luas. Keluarga dan kerabat penyandang 

disabilitas pun merasa lebih tenang karena tidak adalagi yang dapat bersikap 

diskriminasi. Untuk masyarakat luas mereka akan lebih menghargai penyandang 

disabilitas dan tidak membeda-bedakan mereka.  

Syarat ketiga yaitu tidak ada nash yang menolaknya dan bertentangan 

dengan nash, dan sejalan dengan nash. Dalam Q.S Abasa/80: 1-2. 

 ىۗ ءَهُ الَْْعْمٰ انَْ جَاۤ  عَبَسَ وَتَ وَلٰ ىۙٓ 
 

Terjemahnya:  

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang 
seorang buta kepadanya”  

Diketahui telah datang pada Nabi Muhammad seorang tunanetra yang 

bermaksud bertanya terkait persoalan yang dialaminya untuk diambil pelajaran. 

Nabi Muhammad berubah wajahnya sehingga tampak bermuka masam  dan 

memaksakan dirinya berpaling didorong oleh keinginannya menjelaskan risalahnya 
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kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin atau salah seorang dari mereka. Dai berpaling 

karena tina Netra terseut memutus pembicaraannya dengan tokoh-tokoh itu.126 

Dalam ayat ini, Allah memberikan teguran kepada rasulullah untuk tidak 

membedakan diantara kaumnya dan bersikap toleransi diantara sesama dan 

bersikap adil. Ayat ini turun untuk membesarkan hati para disabilitas bahwa tidak 

ada yang membedakan di sisi Allah kecuali ketakwaan.  

Pada undang-undang dan perda Makassar tentang disabilitas tidak 

bertentangan dengan nash ataupun tidak ada yang menolaknya. Jika melihat dalam 

undang-undang no 8 tahun 2016 dan perda kota Makassar no 6 taun 2013,  

didalamnya menjelaskan tentang hak hak bagi penyandang diabilitas yang tidak 

bertentangan dengan nash, terutama hak tanpa diskriminasi. Bahkan pembetukan 

undang-undang tersebut bertujuan untuk mengangkat kaum disabilitas agar dapat 

terpenuhi hak mereka sebagai manusia.  

 Adanya peraturan dan undang-undang tentang disabilitas tentu benar-

benar mendapatkan kemanfaatan yang nyata jika di terapkan dengan benar di kota 

Makassar. Suatu perkara bisa dikatakan termasuk maslahah yaitu jika perkara 

tersebut dapat dirasakan kemaslahatnnya secara nyata. Penyandang disabilitas 

dapat merasakan manfaat dari peraturan tersebut apabila di terapkan dengan baik.  

Pada wawancara peneliti dengan salah satu penyandang disabilitas netra 

yang benama Tiara, beliau berkata:  

“Tindakan perundungan itu saya tidak pernah terima. Mungking karena 
saya dari sd sampai lulus SMA saya bersekolah di SLB yang didalamnya muridnya 
juga memiliki perbedaan kayak saya. Jadi saya jarang mendapatkan sikap 
diskriminasi. Saya tidak tau ini masuk perundungan atau tidak, tapi dulu saya 
pernah dihalangi untuk bersekolah di sekolah umum waktu SMA. Dan itu bukan 
dari keluarga saya, tapi dari pihak sekolah SLB yang saya tempati. Mereka seerti 
menakut-nakuti kalau saya sekolah di sekolah inklusi saya akan sulit diterima dan 
bahkan saya akan di buli jika saya bersekolah di sekolah luar. Ini membuat saya 
menjadi ragu untuk lanjut di sekolah inklusi. Waktu itu saya baru berumur 15 tahun. 
Saya sadar kalo waktu itu mereka mencoba untuk menahan saya untuk tidak pindah 
ke SMA luar. Mungkin mereka belum paham tentang hak saya untuk bisa sekolah 

 
126 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Lentera Hati: Jakarta, 2009), h. 70. 
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di sekolah inklusi atau mereka mencoba melindungi saya dari tindakan yang tidak 
menyenangkan. Tapi menurut saya itu seperti mereka menahan saya untuk 
menerima hak-saya”127 

Pengalaman yang dialami tiara menceritaakan bahwa dalam kehidupanya 

ia pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dimana dia berusaha untuk 

dapat menerima haknya untuk bersekolah di sekolah umum namun dihalangi. Pihak 

sekolah yang seharusnya memberikan hak kepada tiara untuk memilih dia harus 

bersekolah menjadi pihak yang menghalanginya.  

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Nabilamay, penyadang 

disabilitas netra beliau berkata:  

“Penerapan dari peraturan tersebut sudah lumayan, pemerintah sudah 
berusaha melaksanakannya walau belum maksimal. Saya adalah salah satu korban 
dari tindakan perundungan sewaktu SMA. Dan tindakan perundungan itu saya 
terima dari murid maupun guru disana. itu bukan hal yang mudah. Saya dulu bahkan 
diancam akan dikeluarkan oleh guru di sekolah tersebut hanya karena saya buta. 
Tapi saya mendapatkan perlindungan dari perdik selaku organisasi disabilitas yang 
melindungi hak saya. Hingga akhirnya dinas pendidikan provinsi turun membantu 
dan saya tidak jadi dikeluarkan. Tiga tahun saya bersekolah disana, saya bisa 
bertahan. Bisa dibilang, dengan saya bertahan itu menjadi bukti bahwa hak saya 
sebagai penyandag disabilitas terlindungi.”128  

Pada kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah berusaha 

untuk memenuhi hak penyandang disabilitas namun pada penerapannya masih 

belum maksimal. Lala bersekolah di sekolah umum yang dimana di sekolah 

tersebut hanya lala yang menjadi murid disabilitas. karena perbedaannya sendiri ia 

sering mengalami diskriminasi dari teman bahkan dari gurunya sendiri. diancam 

akan dikeluarkan dari sekolah adalah bukti nyata perundungan yang ia alami. 

Padahal dalam undang-undang sudah tertera hak dari penyandang disabilitas untuk 

mendapatkan Pendidikan dan non diskriminasi, Namun untuk penerapannya masih 

menjadi kendala. Terwujudnya suatu tujuan peraturan dibutuhkan peran diantara 

pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus lala, banyak dari murid di sekolahnya 

 
127 Tiara, Penyandang Disabilitas tuna Netra, wawancara, Makassar 20 mei 2023. 

128 Nabilamay, Penyandang Disabilitas tuna Netra, wawancara, Makassar 20 mei 2023. 
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yang belum paham mengenai peraturan tersebut dan dari gurunya sendiri, masih 

belum terpenuhinya media belajar disabilitas sehingga guru menjadi bingung 

bagaimana cara mereka untuk mengajarkan kepada penyandang disabilitas karena 

media pembelajaran yang berbeda.  

Selanjutnya pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua 

PerDik (Pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan) bernama bapak Nur Syarif 

Ramadhan beliau berkata: 

“Kami adalah organisasi difabilitas. tugas kami adalah memperjuangkan 
hak-hak difabel yang ada di kota Makassar untuk mewuudkan kesetaraan. Untuk 
kasus perundungan itu biasa dialami teman-teman difabel tapi tidak ada yang 
sampai ke rana hukum. Kebanyakan diselesaikan dengan saling memaafkan. Kasus 
yang sampai ke rana hukum itu kebanyakan ialah kasus pelecehan seksual yang 
dialami difabel perempuan, dan itu kami dampingi sampai di pengadilan. Untuk 
penerapan dari peraturan tentang disabilitas, kami memperjuangkan itu. Kami 
selaku organisasi difabilitas tentu memperjuangkan hak-hak teman-teman difabel 
yang sudah diatur dalam peraturan. Kami melarang keras diskriminasi yang 
diterima teman difabel, namun terkadang jika melihat di masyarakat masih banyak 
yang melakukan hal itu dikarekanakan ketidak tahuan mereka. Oleh karenanya 
kami biasanya melakukan sosialisi di masyarakat.”129  

Organisasi PerDik selaku organisasi disabilitas berusaha keras 

menerapkan peraturan dan undang-undang disabilitas untuk terpenuhinya hak 

penyandang disabilitas. Ketika terjadiya suatu tindakan diskriminasi atau 

perundungan, PerDik selalu cepat tanggap untuk menangani hal itu. Dan undang-

undang tersebut yang menjadi payung hukum mereka untuk melindungi hak-hak 

penyandang disabilitas. Ketika menerapkan peraturan peran masyarakat sangat 

penting untuk bisa saling bersinergi dalam mewujudkan kesetaraan, karenanya 

perlu penyeluhan ke masyarakat untuk lebih mengenal penyandang disabilitas dan 

hak-haknya.  

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan guru sekolah SLB 

Negeri 2 Makassar Bernama bapak Rahman, beliau berkata:  

 

129 Nur Syarif Ramadhan, Ketua PerDik Sulsel, wawancara, Makassar, 8 April 2023.  
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“Kami di sekolah sering melalukan sosialisasi di Masyarakat. Tiap tahun 
kami sering melakukan pawai dengan maksud untuk memperkenalkan anak 
berkebutuhan khusus. Jadi tujuannya biar masyarakat juga dapat mengetahui 
keberadaan mereka, karena kami paham bahwa penting peran masyarakat untuk 
menerima mereka. Jadi kita sering melakukannya tiap tahun, yang biasanya 
dilakukan di hari disabilitas. dan itu sangat berdampak di masyarakat. Dulu ada 
kejadian ada siswa kami yang nyasar sampai di daerah pasar yang letaknya lumayan 
jauh dari sekolah kami, alhamdulillah masyarakat yang mengenal murid kami 
langsung membawa pulang siswa kami ke sekolah karena takut akan terjadi hal 
yang tidak diinginkan.” 130 

Sekolah SLB yang menjadi sekolah khusus bagi anak berkebutuhan 

khusus. Mereka paham bahwa dalam mewujudkan kesetaraan perlu adanya 

pemahaman masyarakat. Dari pihak sekolah SLB sudah berusaha untuk melakukan 

penyuluhan di masyarakat agar masyarakat mengenal penyandang disabilitas. Ini 

juga dilakukan bertujuan untuk terhindar dari tindakan diskriminasi apalagi 

tindakan perundungan dari masyarakat, karena jika masyarakat sudah mengenal 

dan mengetahui disabilitas mereka akan menerima dan menjaga mereka.  

Pada wawancara peneliti yang dilakukan di sekolah SMA 3 Makassar 

yang merupakan salah satu sekolah inklusi bersama ibu guru Risna, beliau berkata:  

“Di sekolah kami ada beberapa siswa penyandang disabilitas. 
Alhamdulillah tidak ada kasus perundungan yang terjadi. pada dasaranya dalam 
membimbing semua murid, peraturan di sekolah kami sama. Tidak da yang 
membedakan diantara siswa disabilitas dan siswa biasa. Hanya terkadang kami 
sedikit mengistimewakan siswa disabilitas, seperti di sekolah kami kan ada siswa 
disabilitas fisik. Karena keterbatasannya dalam bergerak, kelasnya selalu kamu 
taruh dilantai bawah. Supaya memudahkan dia untuk beraktifitas.”131  

Di sekolah inklusi sendiri seperti SMA 3 Makassar, telah berusaha untuk 

menciptakan Pendidikan yang merata tanpa adanya perbedaan. Bahkan dalam 

proses belajar mengajarnya sekolah memberikan kemudahan kepada siswa 

disabilitas agar dapat lebih nyaman dalam menerima pembelajaran di sekolah.  

Dalam menerapkan suatu peraturan seperti yang diketahui tidak hanya 

peran pemerintah saja yang dibutuhkan, namun juga dibutuhkan peran masyarakat 

 

130 Rahman, Guru SMA SLB Negeri 2, wawancara…  

131 Risna, Guru SMA 3 Makassar, wawancara, Makassar. 13 April 2023. 
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agar terciptanya kehidupan yang lebih baik. Dalam hal disabilitas, banyak dari 

kalangan instansi telah berusaha untuk menerapkan peraturan terkait hak-hak 

disabilitas namun tidak maksimal. Sehingga masih saja terjadi penyimpangan. 

Apalagi di kalangan masyarakat masih banyak yang belum mengenal penyandang 

disabilitas dan hak-haknya, hal ini mengakibatkan banyak dari penyandang 

disabilitas dirundung oleh masyarakat dan mereka mengalami penolakan. Sehingga 

mereka memilih untuk menutup diri dari dunia luar.  

Penting juga adanya nilai-nilai agama di ajarkan kepada penyandang 

disabilitas dan keluarganya, bahwa dalam Islam tidak ada yang membedakan 

mereka di sisi Allah SWT. kecuali ketakwaan. Hal ini tertera jelas dalam Q.S. Al-

Hujurat: 49/13. 

 ئِلَ لتَِ عَارَفُ وى ا وَقَ بَاى ٖ  شُعُوب   كُم  نَٰ وَجَعَل   وَأنُثَىٰ   ٖ  كُم مِ ن ذكََرنَٰ لنَّاسُ إِنََّّ خَلَق  ٱي ُّهَا  يىََٰ 
ۚ
للَِّّ ٱعِندَ    رَمَكُم  إِنَّ أَك    اْ

   ٖ  للََّّ عَلِيمٌ خَبِيٱإِنَّ   كُم ۚ قَىٰ أتَ   
Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan sorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,yang paling 
mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh Allah maha mengetahui, meneliti.132 

Penggalan pertama ayat di atas “sesungguh kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk mengaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada 

perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilali 

emanusiaan antara laki-aki dan perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada 

kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sungguh yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang palng bertakwa.” Karena itu, 

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi 

 

132 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 745.  
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Allah.133 Ayat diatas menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia.  

Nbai saw. berpesan sewaktu haji wada’(perpisahan) antara lain: “wahai 

seluruh manusia, sesungguhnya tuhan kamu esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan 

orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau (berkulit) 

hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan 

takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling 

bertakwa.” (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn ‘Abdillah).134 

Kondisi disabilitas adalah kondisi yang istimewa di mata Allah untuk 

lebih bertaqwa kepada Allah SWT. Ketika mereka paham akan hal itu maka mereka 

akan menerima kondisi mereka dan mampu menjalani hari-hari mereka dengan 

lebih baik.  

D. Bentuk Perlindungan Hukum Islam Penyandang Disabilitas dari 

Tindakan Perundungan di Kota Makassar 

Dalam Islam tindakan perundungan merupakatn tindakan yang dilarang 

keras dan tidak dianjurkan berperilaku merendahkan orang lain. Islam bahkan 

sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan dan kehormatan seluruh umat 

manusia tanpa ada yang dibedakan. Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang 

membedakan derajat seluruh umatnya kecuali ketakwaan mereka. Begitupun 

penyandang disabilitas yang dianggap sama dan tidak ada yang mebedakannya.  

Perundungan merupakan akhlak yang tercela. Perilaku ini merendahkan 

orang lain dan allah tidak menyukai umatnya melakukan hal demikian. Allah 

berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 49/11.   

 
133 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, …. 616.  
134 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, …. 617. 
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هُمْ وَلَْ نِسَاۤ نْ قَ وْمٍ عَسىٰ مَنُ وْا لَْ يَسْخَرْ قَ وْمٌ م ِ ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰ ياىَٰ  ءٌ مِ نْ  ى انَْ يَّكُوْنُ وْا خَيْاا مِ ن ْ هُنَّۚ ءٍ عَسىٰ نِ سَاۤ  تَ لْمِزُوىْ   ى انَْ يَّكُنَّ خَيْاا مِ ن ْ تَ نَابَ زُوْا بًِلْْلَْقَابِۗ وَلَْ  انَْ فُسَكُمْ وَلَْ  بئِْسَ    ا 
يْْاَنِۚ   وَمَنْ لََّّْ ي َ  الِْسْمُ الْفُسُوْقُ بَ عْدَ الِْْ

ۤ
 لِمُوْنَ كَ هُمُ الظ ٰ ىِٕ تُبْ فاَوُلٰ

 

 

Terjemahnya;  

Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-
ngolok kaum kaum yang lain. (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-
olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula 
perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) 
boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
perempuan (yang mengolok-olok). Jangan kamu saling menyela satu 
sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang 
buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) 
setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim.135 

Kata yaskhar atau memperolok-olokkan yaitu menyebut kekurangan 

pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, 

perbuatan dan tingkah laku. Kata talmizu terambil dari kata al-lamz. Para ulama 

berbeda pendapat dalam memaknai kata ini, Ibn ‘Asyur misalnya memahaminya   

dalam arti, ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan 

isyarat, bibir, tangan atau kata—kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. 

Ini adalah salah satu bentuuk kekurangajaran dan penganiayaan. Ayat diatas 

melarang melakukan al-lams terhadap diri sendiri, sedang maksudnya adalah orang 

lain. 136 

Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan 

bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang 

menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Di sisi lain, tentu saja siapa yang 

mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan 

 

135Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 744. 

136 Fithrotin & Nidaul Ishlala, Bullying dalam Al-Qur’an (anallisis terhadap ayat-ayat 

bullying pendeatan maqashidi), Jurnal Al-Furqan, Vol.5 no.2. Desember 2022, h. 179 
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tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk ari yang diejek itu. Bisa juga 

larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan 

melakukan suatu aktivitas yang mengundang kepada masingmasing dalam arti 

jangan melakukan suatu aktivitas yang mengundang orang menghina dan mengejek 

anda, karena jika demikian, anda bagaikan mengejek diri sendiri.137 

Ayat diatas sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Mengolok-olokkan 

orang lain seperti menyebut kekurang orang lain dengan tujuan untuk candaan 

sehingga menertawakan orang, baik dengan ucapan ataupun perbuatan merupakan 

bentuk kekurangajaran dan penganiayaan. Begitu juga dengan memanggil dengan 

gelar yang buruk yang menimbulkan rasa tersinggung dari panggilan tersebut.  

Teori Maqasid Syariah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum 

dalam Islam. Dalam hal ini terdapat lima pokok dasar yaitu: Hifz al-Dīn (Menjaga 

agama), Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa), Hifz al-Māl (Menjaga harta), Hifz al-Aql 

(Menjaga akal), Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan).138  

Dari kelima pokok maqashid Syariah diatas penulis hanya mengambil tiga 

dari lima poko yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian mengenai 

Tindakan perundungan diantaranya, Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa), Hifz al-Aql 

(Menjaga akal), Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan). 

Pada pokok maqasid Syariah yang pertama adalah Hifz al-Nafs (Menjaga 

Jiwa) diartikan sebagai pencegah terjadinya hal-hal buruk dan selalu memastikan 

suatu hal agar tetap hidup.  Perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu 

prinsip hukum Islam untuk tidak merusak jiwa. Ini sebagai bentuk upaya dalam 

proses pencegahan perundungan. Allah swt menjelaskan dan menegaskan bahwa 

 
137 Fithrotin & Nidaul Ishlala, Bullying dalam Al-Qur’an… h. 179 

138 Jaser „Audah, Al-Maqashid untuk Pemula, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmon‟im, 

(Yogyakarta: Suka Pres,2013), h. 8. 
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Allah swt melarang keras manusia untuk merusak jiwa orang lain dengan alasan 

apapun.  

Sebagai manusia terutama seorang muslim tidak boleh mengolok-olok, 

menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang 

yang diolok-olok lebih mulia dari kita. Dalam tinjauan apapun, menghina dan 

melecehkan oang lain sengaja maupun tidak sengaja adalah perbutan tercela karena 

menyakiti hati orang lain. Apalagi dilakukan dihadapan publik. Demikian halnya 

dengan perundungan terhadap penyandang disabilitas merupakan perbuatan keji 

yang dapat merusak harkat dan martabat manusia. Maka makna dari menjaga jiwa 

inilah yang menjadi pegangan kuat. Melihat pentingnya menjaga jiwa disabilitas 

agar mereka tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak-hak mereka agar 

mereka menjadi orang yang berguna di kehidupannya dengan jiwa dan raga yag 

baik.  

Kedua Hifz al-Aql (Menjaga akal), diartikan sebagai memberikan 

penjelasan tentang menjaga akal atau pikiran seseorang, karena dengan menjaga 

akal atau pikiran akan dapat mengontrol diri dalam bertindak dan melakukan 

sesuatu. Manusia diciptakan dan dibekali dengan akal oleh Allah swt agar dapat 

digunakan untuk berfikir, dengan begitu kita akan lebih bijaksana dalam mengambil 

sikap.  

Sebagai manusia penting bagi kita untuk memperbaiki pola pikir kearah 

yang positif, hal ini diupayakan agar cara berfikir kita lebih luas. Dalam 

permasalahan perundungan, sebagai manusia penting bagi kita untuk menjaga akal 

dan pola pikir kita agar tidak berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan apa 

yang diperbuat. Pola pikir mencerminkan perilaku kita, apabila cara kita buruk 

maka hanya keburukan yang akan terlihat sedang jika kita membawa akal kearah 
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yang positif maka hal baik yang terlihat. Dengan begitu akan tercipta akal yang 

sehat juga menjaga kita dari prasangka yang buruk pada orang lain.  

Ketiga Hifz Al-Nasl (menjaga keturunan) membahas mengenai 

kesejahteraan keturunan seorang. Dalam kasus perundungan, Tindakan 

perundungan seperti mengejek dan mengolok-olok bisa kembali ke diri kita sendiri 

atau bisa terjadi kepada turunan kita. Perbuatan mencela dan menghina jika sudah 

menjadi kebiasaan maka akan tertanam dalam diri, hal ini bisa berdampak pada 

keturunan. Bisa dilogikakan bahwa perilaku seorang tergantung dari orang tuanya. 

Jika anak berakhlak tercela, bisa jadi anak pun akan mengikuti tingkah laku orng 

tua. Maka dari itu penting dari kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang tercela 

agar tidak turun pada keturunan kita. 

Perlindungan hukum dalam pandangan ilmu hukum secara umum adalah 

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan. 

Perlidungan hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama 

perlindungan hukum preventif yang bertujuan pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran. Kedua, perlindungan hukum represif yang memberikan sanksi kepada 

pelanggaran yang dilakukan.  

Dalam kaitannya dengan penyandang Disabilitas, faktor yang 

menyebabkan penyandang disabilitas perlu diberikan perlindungan hukum adalah 

karena penyandang disabilitas memiliki perbedaan dari masyarakat umumnya. 

Seperti diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki 

karakter khusus karena keterbatasannya dalam melakukan suatu aktifitas. 

Karakteristik yang berbeda inilah membuat penyandang Disabilitas memerlukan 

pelayanan khusus untuk melindungi hak-haknya sebagai manusia yang hidup di 

muka bumi.  
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Penyandang disabiilitas adalah orang yang sangat rentan mengalami 

diskriminasi, terutama perlakuan yang tidak menyenangkan yakni perundungan. 

Tidak sedikit dari penyandang Disabilitas pernah mengalami yang Namanya 

perundungan atau bullying. Seperti yang dialami oleh salah satu disabilitas tuna 

Netra yang Bernama Nabilamay. Sedikit dia bercerita pada penulis tentang 

pengalaman buruknya ketika duduk di bangku SMA. Beliau bercerita 

“Dulu waktu saya duduk dibangku SMA tahun 2018-2021 saya sering 
mengalami perundungan dari teman-teman dan guru di sekolah dikarenakan saya 
buta. Saya sekolah di sekolah inklusi, dan disana hanya saya murid disabilitas 
disana. Karena saya sendiri yang berbeda dari mereka, saya sering diejek dan dicela 
hingga diremehkan tidak dapat selesai di sekolah dan tidak akan lajut kuliah, Itu 
adalah mimpi buruk bagi saya.”139 

Diketahui bahwa Nabila atau biasa dipanggil Lala dulu bersekolah di 

sekolah inklusi, yaitu sekolah yang menggambungkan antara murid Disabilitas dan 

non Disabilitas. Tujuan dari adanya Pendidikan inklusi ini agar tidak adanya 

perbedaan dalam menerima pendidikan seluruh masyarakat. Tentu ini menjadi 

angin segar bagi penyandang Disabilitas utuk dapat diterima di masyarakat umum, 

namun dilain sisi hal ini juga menjadi tantangan berat bagi mereka untuk berperan 

di masyarakat. Mereka memiliki perbedaan dari masyarakat pada umumnya, dan 

perbedaan mereka inilah yang sering menimbulkan sikap diskriminasi dari 

masyarakat.  

Pada kasus lain penulis mendapat informasi dari salah satu sakti peksos 

(pekerja sosial) yang sering mendampingi penyandang Disabilitas dari dinas sosial. 

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di dinas sosial Makassar 

Bersama bapak Rio, beliau mengatakan bahwa  

“Penyandang Disabilitas adalah orang yang sensitif, berinteraksi dengan 
mereka perlu hati-hati untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Ketika saya 
turun mendampingi Disabilitas di lapangan. Tidak jarang saya menemukan tatapan 
aneh dari masyarakat, apalagi jika yang saya damping adalah Disabilitas fisik yang 

 

139 Nabilamay, Penyandang Disabilitas tuna Netra, wawancara,… 
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mengalami kekurangan anggota tubuh. Tidak jarang saya menemukan masyarakat 
sering merendahkan mereka karena keterbatasan mereka.”140 

 Dilihat secara aneh dan direndahkan karena memiliki perbedaan juga 

diceritakan oleh sakti pedsos lain bapak Jey. Beliau bercerita pengalaman beliau 

ketika mendapatkan kasus mendampingi disablitas fisik juga yang mempunyai 

masalah dengan kakinya.  

“Waktu itu saya mendampingi disabilitas fisik. Saat di rumahnya saya 
sedikit bercerita dengan ibunya. Ibunya mengatakan kalau anaknya sering sekali 
diejek oleh temannya dikarenakan dia tidak memiliki kaki. Temannya pun bahkan 
tidak ada yang mau bemain dengannya, dan juga mereka juga mengajak temannya 
yang lain untuk tidak berteman dengannya karena dia tidak memiliki kaki.” 141 

Mengejek orang lain dan mengajak orang untuk tidak berteman dengan 

orang tersebut bertujuan untuk memusuhi juga termasuk tindakan perundungan. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya perundungan adalah perbuatan 

menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Ketiga kasus diatas 

dikategorikan sebagai tindakan perundungan seperti halnya yang tertera pada bab 

dua mengenai perilaku perundungan. Atas dasar itu maka perlu diberikan 

perlindungan hukum yang memberikan kenyamanan terhadap penyandang 

disabilitas agar dapat diterima di masyarakat dan mendatangkan kemasalahatan.  

Perlindungan hukum merupakan wujud dari bekerjanya fungsi hukum 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan bagi setiap manusia. 

Negara Indonesia menjamin kelangsungan setiap warga negaranya, termasuk para 

penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi 

manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesamaan 

hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera 

tanpa diskriminasi dibuatkanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

 

140 Rio, Sakti Peksos, wawancara, Makassar 31, maret 2023.  

141 Jey, Sakti Pedsos, wawancara,…  
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tentang penyandang cacat yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang 

Disabilitas.  

Tertera dalam undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Pada 

pasal 9 tertulis tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang 

Disabilitas atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek 

hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan 

masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam 

urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non 

perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, 

perlindungan dari segala tekanan, kekerasan penganiayaan, diskriminasi, 

perampasan atau pengambil alihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk 

mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan dan 

dilindungi hak kekayaan intelektualnya.142 

Hak perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, dan 

diskriminasi diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada 

penyandang disabilitas dari tindakan yang tidak menyenangkan. Ini merupakan 

sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan 

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.  

Pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang 

disabilitas pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 

pada pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan dan 

pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. 

selanjutnya dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, 

penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan 

 

142 Pasal 9, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang penyandang Disabilitas.  
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dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga diwajibkan 

menyediakan bantuan hukum kepada penyadang disabilitas dalam setiap 

pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan 

pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini tertera pada pasal 29 

undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandag disabilitas.  

Pada wawancara yang peneliti lakukan di sekolah SLB negeri 2 Makassar 

dengan ibu Misbah selaku guru SLB beliau mengatakan bahwa: 

“Disabilitas adalah anak-anak yang istimewa karena mereka memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan kita. Oleh karena perbedaan itu kami sebagai 
guru pengajar harus pintar dalam berkomunikasi dengan mereka. Kami sebagai 
guru berusaha yang terbaik untuk mereka dapat menerima pendidikan yang layak 
sesuai dengan kemapuan mereka. Alhamduillah, kami disini tidak pernah terjadi 
kasus perudungan, karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi 
amanat Undang-Undang dalam memenuhi hak-hak mereka dan melindungi mereka 
dari tindakan kekerasan baik itu fisilk maupun verbal” 143 

Dalam upaya nya memberikan perlindungan terhadap murid disabilitas 

dari tindakan perundungan, guru di sekolah SLB berusaha untuk mengikuti amanat 

undang-undang untuk tetap melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Selain 

berpatokan pada undang-undang no 8 tahun 2016, pemerintah kota Makassar juga 

mengeluarkan perda no 6 tahun 2013 tentang hak-hak penyandang disabilitas. 

Dimana pada pasal 42 huruf (m) bahwa penyandang disabilitas anak mendapatkan 

perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik 

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya.144  

Selain itu dalam pasal 54 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Pasal 

54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga mengatur 

perlindungan hak anak dan lingkungan Pendidikan yang berbunyi “anak di dalam 

 

143 Misbah, Guru SMA SLB 2 Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 4 April 2023.  

144 Pasal 42, perda no 6 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas.  
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dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak 

kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, sesama perserta didik dan/atau pihak lain. 

Perlindungan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, aparat pemerintan dan/atau masyarakat.145  

Pada satu kesempatan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu 

pendamping disabilitas ibu Idamayanti terkait perlindungan bagi penyandang 

disabilitas. beliau berkata:  

“kami di dinas sosial sudah berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka. 
Itu bisa diliat dari program kerja kami seperti memberi santunan kepada mereka, 
melakukan pendampingan jika mereka butuh di dampingi, respon kasus jika ada 
laporan masuk dan melakukan pendataan kepada mereka. Nah pada pendataan ini 
kami biasa sering sekaligus sosialisasi terkait hak-hak mereka yang perlu 
dilindungi. Biasanya kami menyampaikan kepada keluarga mereka, karena 
biasanya dari pihak keluarga disabilitas yang sering pertama menolak keadaan 
mereka. Kami ya berusaha untuk mencegah hal itu biar disabilitas ini tidak 
terlantar.”146  

Dinas sosial sebagai pelaksana pemerintah telah berusaha untuk 

memenuhi dan melindungi hak-hak disabilitas. Respon kasus adalah salah satu 

program kerja dimana mereka akan bertindak jika ada laporan masuk terkait kasus 

disabilitas mengalami diskriminasi. Mereka akan mendampingi disabilitas tersebut 

sampai kasus nya terselesaikan. Ini merupakan bentuk dinas sosial melindungi hak-

hak mereka.  

Pemerintah telah berusaha untuk memaksimalkan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan membentuk regulasi 

untuk menjamin hak-hak mereka.  Untuk tindakan perundungan atau bullying 

sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Pada wawancara yang 

penulis lakukan dengan bapak Bripka Irfan, beliau berkata:  

 

145 Pasal 54, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak.  

146 Idamayanti, Sakti Peksos, wawancara, Makassar 31, maret 2023.  
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“Perundungan itu disini tidak ada kasusnya, kami belum pernah 
mendapatkan laporan yang masuk terkait perundungan apalagi yang korbannya 
disabilitas. Disini kami pun tidak menggunakan kata perundungan, karena memang 
tidak ada peraturan yang mengatur hal itu, dan juga itu tidak ada di KUHP yang 
menjadi pedoman kami. Tapi jika ada kasus begini biasanya pasal yang dikenakan 
itu seperti pasal pencemaran nama baik, atau kekerasan. Kalau perundungannya 
terjadi di media sosial itu kami kenakan undang-undang ITE. Jadi ya memang 
belum ada secara khusus peraturan yang membahas tentang perundungan.”147 

Pelaku perundungan ketika melakukan tindakan perundungan dapat 

dipidana dengan berbagai ketentun yang diatur dalam KUHP seperti pasal 351 

KUHP penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika 

perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun. Kemudian ada pasal 315 KUHP yang tentang 

penghinaan dengan sengaja baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah.  

Sanksi pidana bagi yang melakukan tindakan perundungan terhadap 

penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2016. Tertera 

pada pasal 143 yang didalamnya menjelaskan bahwa melarang setiap orang 

menghalangi penyandang disabilitas memperoleh haknya, diantaranya hak untuk 

bebas dari diskriminasi yang dijabarkan dalam pasal ketentuan umum sebagai 

setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengecualian atas 

dasar disabilitas. Dimana selanjutnya dalam pasal 145, tercantum mengenai 

ketentuan pidana bagi setiap orang yag menghalangi dan/atau melarang 

penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagaimana pasal 143. Pasal 145 

tersebut berbunyi “setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang 

penyandang disabilitas utuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

 

147 Irfan, Penyidik Polrestabes Kota Makassar, wawancara 
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143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak 

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta). 

Berdasarkan uraian diatas sudah secara konkrit negara memberikan 

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dari sikap diskriminasi terutama 

tindakan perundungan. Hal ini untuk menghilangkan perbedaan dan 

menyamaratakan seluruh masyarakat tanpa memandang bulu. Adanya sanksi yang 

diberikan kepada pelaku tindakan perundungan merupakan bentuk hukuman untuk 

memberikan efek jerah kepada pelaku, dilain sisi tujuan adanya sanksi tersebut 

ialah untuk mencegah lagi adanya tindakan perundungan tersebut. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesipulan sebagai berikut:  

1. Upaya pencegahan tindakan perundungan bukan hanya dapat dilakukan oleh 

satu pihak, namun butuh Kerjasama saling membantu antara penyandang 

disabilits, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yag 

memberikan fasilitas kemudian masyarakat dan keluarga membantu mencegah 

dengan mastikan tidak ada diskriminasi yang dialami.   

2. Kemaslahatan merupakan bentuk implementasi hukum islam. Maslahah sendiri 

memiliki tiga kriteria yaitu pertama, hendaklah kemaslahatan bersifat nyata 

dengan adanya wujud dari peraturan tentang hak-hak penyandang disabilitas. 

kedua, kemaslahatan bersifat umum bukan individu. Ketiga, tidak ada nash 

yang menolaknya dan bertentangan dengan nash. Undang-undang dan perda 

kota Makassar tentang disabilitas tidak bertentangan dengan nash dan 

mendukung hak penyandang disabilitas dari tindakan perundungan. Hal ini 

tentu merupakan bentuk implementasi dari pencegaha tindakan perundungan.   

3. Maqashid Syariah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum Islam, dengan 

tujuan kemaslahatan. Pada tindakan perundungan ada tiga yang harus 

dilindungi, yaitu pertama menjaga jiwa. jiwa perlu dilindungi agar tidak hancur 

karena tindakan perundungan yang dapat merusak harkat dan martabat manusia. 

Kedua menjaga akal, pikiran adalah pusat manusia dalam bertindak. Menjaga 

dan mengontrol pikiran untuk tidak berfikir kearah negatif sehingga 

menciptakan tindakan yang negatif pula seperti perundungan. Ketiga, menjaga 
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keturunan. Menjaga sikap dan perilaku untuk berbuat baik dan positif akan 

berdampak pada keturunan. Karena anak dan keturunan suka mengikuti pola 

tingkah laku dari keluarga mereka.  

B. Implikasi  

Berdasarkan permasalahan dari penelitian ini maka implikasi dari 

penelitian yang perlu dipahami sebagai berikut.  

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tindakan perundungan mengharuskan 

perlunya sosialisasi lebih tentang perundungan. Banyak dari masyarakat juga 

tidak mengenal penyandang disabilitas karena kurangnya interaksi mereka 

dengan penyandang disabilitas. Jika ingin menciptakan masyarakat yang inklusi 

butuh penetahuan tentang penyandang disabilitas agar bisa hidup berdampingan 

dengan sejahterah.  

2. Perunya endidikan tentang saling menghargai dan rasa toleransi perlu 

ditanamkan dalam diri sejak dini. Perlu peran dari keluarga dan tenaga pendidik 

untuk mengajarkan pelajaran etika untuk menjadikan pegangan anak dalam 

berperilaku.  

3. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam memberikan 

jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu untuk lebih banyak 

melakukan sosialisasi dimasyarakat terkait hak disabilitas agar mereka 

terhindaar dari tindakan diskriminasi.  
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