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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 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

 ṡa ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż et (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ s (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ e (dengan titik bawah) ض



 

 

viii 
 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

 

 ṭa ṭ e (dengan titik ط
bawah) 

 ẓa ẓ et (dengan titik ظ
bawah) 

 ain „ apostrof‟ ع
terbalik 

 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 ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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2. Vokal 

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

tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ؘ ىؙ
yā‟ 

Ai a dan i 

َ   وؘ ´ fatḥah dan 
wau 

Au a dan u 

Contoh: 
kaifa: فیْك  

haula: یْھ   وڶ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A آ           

 Kasrah I I ؚ ا

 ḍammah U U ؙ ا

akat dan Huruf Nama 
uruf dan 

Tanda 
Nama 

ى...  َ ´ I ا  َ ´ … atḥah dan alif atau 
yā‟ 

Ā dan garis di atas 
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māta: ََتَام  

qīla: َِْتَيی  

yamūtu:َْي   تَومْی

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasinya untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h).  

Contoh: 

rauḍahal- atfāl: فملتیھ ْأیھ ُ ْھ وتیھ ر  ط

al- madīnah al- fāḍilah:  َْ َُ  ْنمََِیولَْ ْنفَمَ

al- ḥikmah: َمَمْ ْنھ  ةی

5. Syaddah (Tasydīd)  
 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (تَت ھ ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.  

Contoh:  

rabbanā: ر  لَمرَّ

najjainā: ولَم  ا نَتی

al- ḥaqq: ا  ْنَةل

 kasrah dan yā‟ Ī dan garis di atas ىؚ

 ḍammah dan wau Ū dan garis di atas وؙ
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al-ḥaj: ْنَةنلھ  

nu‘ima: َِتَت  ھ َْ   

aduwwun‘:َِلوھ َ  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ْل) alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan 

dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

ta’murūna:  ْتََتَمُاْھ   نوی

umirtu: َْھ  تْتاَنی

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

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

Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
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Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh:  

billāhلله م   ر

dīnullāh َولْم تھ للهْ اَتی   

10.  Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  
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Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī  

Al-Munqiżminal-Ḍalāl  

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh:  

 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 
swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Naṣrھ Ḥāmidھ Abūھ Zaīd,ھ ditulisھ menjadiھ Abūھ Zaīd,ھ Naṣrھ Ḥāmid 

(bukan: Zaīd,ھNaṣr Ḥāmid Abū) 
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l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 
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ABSTRAK 

Nama                                    : RISWANDA 

Jurusan                                 : HUKUM TATANEGARA 

Judul                                       : Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor    

                                                  5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru Dalam  

                                                  Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

   Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan 
Guru Di Kota Makassar dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Adapun sub-sub 
masalah terdiri atas: 1) Bagaimana prosedur penanganan perlindungan hukum 
bagi guru di kota Makassar?. 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban 
pemerintah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan orang tua terhadap 
perlindungan guru di kota Makassar?. 3) Bagaimana Perlindungan guru dalam 
perspektif siyasah sya’iyyah?.      

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif 
(Lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah Kota Makassar (Wali Kota Makassar, Dinas 
Pendidikan Makassar, Yayasan PGRI Makassar, MUI Makassar dan Sekolah SMAN 
12 Makassar). Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi 
data, penyajian data, pemeriksaan data dan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan guru dalam prosedur 
penanganan perlindungan hukumnya terdapat dua penyelesaian yaitu: 1. Melalui 
Non Litigasi (Mediasi). 2. Litigasi (Pengadilan). Selain itu, bentuk pertanggung 
jawaban dari pemerintah hanya mendorong satuan pendidikan dan organisasi 
profesi guru untuk melindungi profesi guru, satuan pendidikan dan juga 
organisasi profesi guru wajib memberikan hak-hak guru serta mencegah dan 
meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan guru. Dan pertanggung jawaban 
orang tua hanya mendukung adanya PERDA perlindungan guru. Untuk Perspektif 
siyasah syar’iyyah, guru berhak dilindungi karena dalam islam profesi guru 
adalah pekerjaan yang sangat mulia dimana mereka telah memberikan 
pengetahuan agama yang diajarkan oleh nabi saw. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya pemerintah untuk  
meningkatkan sosialisasi dan implementasi peraturan perlindungan guru dan 
membuat kebijakan Anti-kekerasan, ancaman, diskriminasi serta membuat 
pelatihan khusus untuk mendeteksi keamanan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk menjadikan suasana 

belajar dan proses suatu pembelajaran yang baik agar peserta didik secara aktif 

akan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kedisiplinan setiap 

warga negara terhadap peraturan undang-undang dan adat istiadat yang berlaku 

di Indonesia, antara lain, sangat penting bagi terwujudnya kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Spiritualitas, moral, etika, 

budi pekerti, dan tata krama setiap warga negara sangat mempengaruhi rasa 

disiplin. Memahami pentingnya untuk mewujudkan kedisiplinan tidak akan 

terlepas dari peran orang tua dan pendidik. 

       Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan, disebut pendidik. Mewujudkan karakter unggul yang menjadi dasar 

dari kedisiplinan merupakan upaya bagian dari pembangunan pendidikan 

sebagai tanggung jawab bersama antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah. 

Dimana lahan sekolah anak-anak menghabiskan sebagian waktu mereka, 

merupakan tempat yang ideal untuk menanamkan kebiasaan positif. Perilaku 

seperti itu dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Metode ini 
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merupakan metode bagi seseorang untuk mengembangkan diri sehingga mereka 

dapat mengetahui kemampuan, kehormatan, dan pengetahuan mereka.1 Sehingga 

tenaga kependidikan sangat diperlukan dilingkungan pendidikan untuk mencapai 

ataau membangun anak-anak yang cerdas, disiplin sampai pada hal-hal kebiasaan 

dalam melakukan yaang positif. Hal ini untuk dapat mengembangkan pendidikan 

yang lebih ideal maka orang tua, masyarakat dan pemerintah harus 

memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkaan oleh tenaga kependidikan 

sampai pada lingkungan pendidikannya.   

Misi luar biasa yang harus diselesaikan oleh guru adalah mengajar dan 

mendidik dalam lingkungan pendidikan, biasa guru di sebut dengan pengganti 

orang tua jika mereka telah berada di lingkungan sekolah. Maka dari itu guru 

berhak melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk mendidik muridnya 

sebagaimana menjadi manusia yang berilmu, cerdas dan berkualitas.   

Dalam mewujudkan kemajuan suatu negara, pendidikan merupakan 

sarana yang paling penting untuk menuntut ilmu . Sumber daya manusia yang 

berkualitas akan dihasilkan sebagai hasil dari pendidikan yang kuat. Sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, “mencerdaskan kehidupan 

bangsa” merupakan salah satu pilar yang sangat terpenting dalam rangka untuk 

mewujudkan tujuan nasional. Investasi jangka panjang di bidang pendidikan 

diperlukan dalam pembentukan generasi bangsa yang tangguh dalam berbagai 

bidang kehidupan pada sekarang, dan hal ini dilakukan sejalan dengan identitas 

bangsa dan misi para pendiri bangsa. Mendidik manusia adalah upaya dalam 

                                                           
1 Ris Setiawan, Perlindungan Guru Yang Menjalankan Profesinya Sebagai Pendidik 

DiSekolah Dapat Dituntut Pidana Yang Dilaporkan Oleh Wali Murid, (Yogyakarta: 2017), h. 1-2. 
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menjadikan mereka lebih dewasa dan manusiawi maka dari itu pendidikan sangat 

penting bagi seseorang.2 

Guru adalah garda terdepan dalam dunia pendidikan ataupun pilar yang 

sangat penting untuk medidik orang-orang yang membutuhkan. Negara memiliki 

kualitas pendidikan bagus juga harus memiliki guru yang berpendidikan. Oleh 

karena itu, negara Indonesia membuat peraturan mengenai keguruan yaitu pada 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.3  

Guru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berhak 

mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintahan, masyarakat ataupun 

orang tua/wali siswa. Untuk melindungi orang yang memberikan pendidikan ini 

maka harus terbebaskan dari segala macam hal-hal yang berbau negative seperti, 

pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.4 Sehingga dibuatkanlah peraturan 

perundangan-undangan untuk dapat melindungi guru yang akan melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 mengenai guru dan dosen yang didalamnya mencakup keseluruhan 

atau kebutuhan guru tersebut. 

       Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru inilah untuk 

melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dalam 

menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, sampai pada Peraturan   daerah sebagai payung  hukum 

                                                           
 

2 Saihu, Taufik. “Perlindungan Hukum Bagi Guru”. Jurnal Kajian dan Budaya Islam 2, no.2, 
(2019): h.16. 

3 Neni Mariana, dkk. Pendidikan Profesi Guru, (KPG: Jakarta, 2022), h.1-2. 
 
4 Syahrul Mustofa, Mencari Perlindungan Guru, (Guepedia:Mataram, 2019), h.9. 
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bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat 

dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru. 

Kekerasan orang tua terhadap pendidik terlalu sering terjadi akhir-akhir 

ini, seperti halnya yang dilakukan orang tua / wali murid berbuat kekerasan 

terhadap guru karena telah beranggapan bahwa anaknya yang berada di 

lingkungan sekolah telah mengalami kekerasan yang dibuat oleh guru. Dimasa 

lalu, hukuman yang guru berikan terhadap muridnya seperti mencubit, 

membersihkan, atau hal-hal yang sangat kecil dianggap ilegal, akan tetapi 

sekarang ini guru atau tenaga kependidikan harus berhati-hati dalam melakukan 

tindakan untuk memberikan hukuman kepada muridnya sendiri. Tidak hanya 

orang tua bahkan seorang siswa pun bisa berbuat kekerasan atau diskriminasi 

terhadap guru. Sehingga guru atau pendidik menjadi semakin tidak berharga 

sebagai seseorang yang memberikan ilmu karena akibatnya yaitu mengalami 

kemerosotan moral dan akhlak yang dilakukan oleh murid-murid yang berada 

disekolah. 

Dalam dekade terakhir ini guru kerap menjadi sorotan masyarakat dan 

media massa, hal itu terjadi karena maraknya tindakan kekerasan yang terjadi 

disekolah, baik yang melakukan oleh siswa, wali murid, sampai orang tuanya. 

Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara orang 

tua/wali ataupun siswanya terhadap guru dalam kegiatan proses mengajar atau 

mendisiplikan siswanya. Sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya 

kekerasan dan kriminalisasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar guru 
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Dan tenaga kependidikan yang lainnya. Maka dari itu sangat di perlukan 

perlindungan guru untuk memenuhi haknya sebagai guru. Dampak dari berbagai 

kasus tindakan untuk mendisiplikan muridnya tidak jarang menyeret guru 

sebagai tindakan kekerasan. Banyak orang tua/wali akan menyeret sampai pada 

meja hijau sebagai tindakan yang disebabkan oleh guru untuk mendisiplinkan 

muridnya. Tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru ini, tidak seperti jaman 

dulu yang dimana jika guru melakukan hukuman terhadap muridnya itu terlihat 

sangat umum dan wajar karena untuk mendisiplinkannya, tidak membuat onar 

lagi pada lingkungan sekolah. Akan tetapi kini dinilai memotong HAM pada 

seseorang terutama pada anak-anak atau muridnya. Akibatnya guru menjadi 

dilema , disatu sisi dia harus menegakkan peraturan yang ada disekolah dan 

kedisiplinan sementara disisi lain khawatir karena banyak beranggapan bawa itu 

tindakan diskriminalissai oleh orang tua atas tuduhan melakukan kekerasan 

terhadap anak.5 

Sehingga sampai pada saat ini masih banyak anak-anak yang berkelakuan 

negatif, melakukan tindakan-tindakan buruk, tidak disiplin, dan juga tidak 

memiliki etika buruk di lingkungan sekolahnya yang membuat guru resah akan 

kelakuannya. Tindakan-tindakan inilah yang membuat guru untuk memberikan 

arahan yang lebih ke positif akan tetapi banyak orang tua atau masyarakat yang 

salah mengartikan atau ketidak pahaman dalam tindakan yang telah guru berikan 

terhadap muridnya.  

                                                           

5  Aziz Mahfuddin, Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalsiasi  (Bandung: Rizqi Press, 
2013), h.71-72. 
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Dalam mendidik, membimbing, sampai pada proses mengajar, maka guru 

diberikan kebebasan akademik untuk melakukan hal-hal sebagaiman porsinya 

menjadi profesi guru. Selain itu juga, guru berhak memberikan punishment 

kepada siswanya dimana pada pasal 39 ayat (1) berbunyi:“Guru memiliki 

kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma 

agama, norma kesusilaan norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak 

tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan 

perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawa 

kewenangannya”.6 Maka dapat dijelaskan bahwa pada pasal 39 ini guru memiliki 

kebabasan memberikan sanksi yang berupa teguran atau pun peringatan kepada 

muridnya jika melakukan kesalahan dilingkungan sekolah maupun masyarakat. 

Negara kita adalah negara hukum (rechtstaat) karena segala sesuatu yang 

menyangkut aspek kehidupan manusia telah diatur dalam aturan-aturan hukum 

yang berlaku.7 Sesuai dengan negara kita itu adalah negara hukum maka guru 

sangat resah dan dilema dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan pada 

saat melakukan hukuman terhadap muridnya, baik hanya karena memberikan 

sanksi menjewer dan sebagainya dikarenakan tidak mematuhi aturan sekolah 

dapat menimbulkan masalah terhadap guru sampai pada meja hijau. Dalam hal  

ini karena di salah artikan oleh orang tua/wali murid bahwasanya itu adalah 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru.  

                                                           
6 Wijiatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum 

Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan”, Jurnal UNS 7, no. 1 (2019). h-89. 
 
7 Florentina Nining Hastiani, “Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam 

Proses Belajar Mengajar di Sekolah”, Jurnal JIPG 3, no.1 (2022). h-2. 
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       Aturan-aturan yang terkait dengan kekerasan terdapat dalam pasal 170 

KUHP yang berbunyi: 

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunkakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

2. Yang bersalah dincam: 

a) Dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunkan 

mengakibatkan luka-luka; 

b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan luka berat; 

c) Dengan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan maut.8 

Itulah bunyi dari pasal kekerasan yang dapat merugikan seorang guru jika 

melakukan hukuman atau sanksi terhadap muridnya hanya kerana kurang 

kedisiplinan terhadap auran yang ada disekolah, akan tetapi orangtua/wali 

beranggapan bahwa itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap 

anaknya. 

Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat peraturan Nomor 5 

Tahun 2022 tentang perlindungan guru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengesahkan Peraturan 

Daerah tentang perlindungan guru sebagai bentuk komitmen pemerintah 

                                                           
8 Tim Yuridis, “Isi/Bunyi Pasal 170 Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, 

https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/, (30 
September 2023). 

https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/
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menjamin rasa aman bagi guru dalam menjalan profesinya. Peraturan daerah 

kota Makassar tersebut merupakan landasan atau dasar hukum bagi pemerintah 

dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap 

guru.  

Dalam prakteknya hingga saat ini masih ditemukan guru sebagai figur 

terpenting dalam dunia Pendidikan belum mendapatkan perlindungan secara 

optimal, dimana pada kondisi tersebut sangat berimplikasi kepada guru sehingga 

menjadi enggan melaksanakan perannya sebagai pendidik karena kekhawatiran 

terjadinya kriminalisasi yang dapat dilakukan oleh siswa, keluarga/orang tua 

siswa. Tidak hanya itu kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya 

terkait dengan perlindungan hak-hak hukumnya tetapi hak-hak 

kesejahteraannya sampai pada perlindungan terhadap individu (diri) guru yang 

bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan 

tugas dan perannya. Oleh karena itu, sangat penting Kota Makassar ini membuat 

peraturan perlindungan guru untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak 

sebagai seorang guru. 

Pemerintah Kota Makassar sangat membutuhkan perlindungan guru 

dikarenakan pada sekarang ini guru kurang dihormati dan di disegani oleh 

muridnya. Banyak di media sosial ataupun secara langsung yang kita lihat 

mendapatkan laporan kepolisian terhadap guru. Contoh kasusnya yaitu terjadi di 

salah satu sekolah SD di Makassar seorang guru di laporkan atas kasus kekerasan 

gegara mencubit paha siswanya pada tahun 2023. Selain itu, juga terjadi di SDN 

Sudirman IV seorang guru di fitnah telah melakukan penganiayaan terhadap 

muridnya pad akhir tahun 2022 tepatnya pada ujian semester.  Dalam beberapa 
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contoh kasus ini seorang guru sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, 

Sehingga perda ini disahkan dan dibuat peraturan mengenai perlindungan guru 

untuk melindungi guru yang terlibat dalam ancaman, kekerasan dan diskriminasi 

oleh orang tua murid, wali murid dan juga masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik akan membahas dan 

meneliti dalam bentuk skripsi mengenai permasalahan tentang implementasi 

terhadap peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang 

perlindungan guru dalam persperktif siyasah syar’iyyah. 

                    

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan dalam beberapa hal diantaranya: 

a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 

b. Perlindungan Guru 

c. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

2. Deskripsi Fokus 

Agar lebih memahami secara jelas dalam mengidentifikasi masalah maka 

akan di jelaskan beberapa hal pokok sebagai berikut: 

a.  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 

Peraturan daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di daerah yang membuat aturan secara sah untuk pemerintahan 

daerahnya, sebagaimana pada tahun 21945 sampai sekarang telah berlaku 

undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintah 
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dengan menetapkan perda sebagai salah satu bentuk instrument yuridisnya.9 

Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota 

Makassar telah mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang 

perlindungan guru menjadi Peraturan Daerah (perda) pada Nomor 5 Tahun 2022:  

b. Perlindungan Guru 

Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu; 

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi, profesi dan/atau 

satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam 

pelaksanaan tugas. 

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

hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

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

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

deskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta 

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 

4) Perlindungan guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup 

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan tidak wajar, 

pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap 

profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 

dalam melaksanakan tugas. 

                                                           
9 Hartiwiningsih, Menelisik Pengujian Peraturan Daerah, (Unida-Press: Bogor, 2019), 

h.26. 
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5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko ganguan keamanan 

kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja,bencana alam, 

kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.10 Ada empat bentuk 

perlindungan guru yang ada pada Peraturan Daerah Kota Makassar, akan 

tetapi peneliti hanya akan lebih mengfokuskan dengan perlindungan 

hukumnya mengenai guru yang ada di Kota Makassar dikarenakan banyak 

permasalahan-permasalahan yang didapatkan oleh guru baik dari segi 

kekerasan maupun diskriminasi oleh muridnya sendiri dan orang tua/wali 

siswa. 

c. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah syar’iyyah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dalam artian siyasah syariah 

mengatur tentang urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

aturan dan kebijakan yang dibuat oleh kekuasaan negara yang sejalan dengan 

jiwa sampai pada prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia. 

C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka penulis 

merumuskan pokok masalah bagaimana “Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Guru dalam Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah”?.  Agar permasalahan yang di identifikasi lebih spesifik, maka 

penulis merumuskan sub permasalahan yang sesuai judul di atas yaitu: 

                                                           
10  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bab 4, pasal 39. 
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1. Bagaimana prosedur penanganan perlindungan hukum bagi guru di Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah, satuan pendidikan, 

organisasi profesi guru, dan orang tua terhadap perlindungan guru di Kota 

Makassar? 

3. Bagaimana perlindungan guru dalam perspektif siyasah syar’iyyah? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Tinjauan pustaka perlu dicantumkan agar hasil penelitian ini benar-benar 

bisa dianggap original, bukan dublikasi dan bukan plagiarisme. Maka sangat perlu 

bagi penulis untuk memaparkan beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, 

antara lain: 

1. Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi guru dan Dosen di 

Indonesia”, Tahun 2020. Dalam bukum ini menjelaskan bahwa guru dan 

dossen merupakan profesi yang tugas utamanya agar anak bangsa 

memiliki kecerdasan intelektual. sehingga untuk menjalankan tugasnya, 

tidak jarang para guru dan dosen sering mendapatkan kekerasan dan 

tindakan kriminalisasi oleh siswanya sendiri maupun orang tua siswa. 

Sedangkan yang akan diteliti yaitu mengenai prosedur perlindungan 

hukum terhadap guru yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Makassar.11 

2. Yosephine Tri Sundari dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Tidak 

Tetap/Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

                                                           
11 Abdul Atsar, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia, 

(Graha Ilmu: Yogyakarta, 2020), h.150. 
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Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan”, Tahun 2010. Buku ini membahas mengenai 

tenaga kependidikan sangat membutuhkan perhatian terutama 

perlindungan hukumnya terhadap guru yang tidak tetap maupun 

mengenai honornya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan 

peneliti akan meneliti mengenai proses penanganan terhadap 

perlindungan hukumnya terhadap seorang guru sampai pada bentuk 

tanggung jawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi 

guru, dan orang tua terhadap perlindungan guru di Kota Makassar.12 

3. Nanang dkk, Jurnal Magister Hukum Vol. 3 No. 1, Januari 2022 

“Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat 

Tindakan Guru Saat Menjalani Profesi Mengajar” menjelaskaan mengenai 

perlindungan hukum terhadap guru pada pada saat proses mengajar 

terkait pidana kekerasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sedangkan yang akan diteliti oleh 

peneliti terkait dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 

2022 tentang perlindungan hukumnya terhadap guru yang telah 

mendapatkan kekerasan dari orang tua/wali siswa.13 

4. Jumriani Nawawi, Jurnal Al-Adalah Vol. 4 No. 2, Juli 2019, “Perlindungan 

Hukum Terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi diIndonesia”. 

                                                           
12 Yosephine Tri Sundari dkk, Perlindungan Hukum Bagi Guru Tidak Tetap/Honorer 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 
2010), h.84. 

13 Nanang, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi guru yang Mengalami Pengaduan akibat 
Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Guru”. Jurnal Magister Hukum 3, No.1, (2022). 
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Menjelaskan mengenai aturan perlindungan hukum terhadap guru dan 

dosen dari kriminalisasi karena adanya ketidak sepahaman antara 

guru/dosen dan orang tua/wali anak. Sedangkan yang akan di teliti oleh 

peneliti hanya mengarah pada satu profesi yaitu guru yang telah diatur 

dalam peraturan pemerintah kota Makassar mengenai perlindungan 

hukumnya terhadap guru dari adanya tindakan kekerasan dan 

kriminalisasi.14 

5. Sapto Budoyo, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 5 No. 1, “Perlindungan Hukum Bagi 

Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan”. Menjelaskan 

tentang maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan 

tugas profesionalnya baik dalam segi perlindungan hukum terhadap guru 

sebagai professional, kelemahan perlindungan hukum terhadap guru, dan 

upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap guru yang berbasis 

pada nilai keadilan, yang dimana diatur dalam perlindungan hukum 

terhadap profesi guru Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional dan juga pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 

tentang guru dan dosen. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti hanya 

mengarah pada penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 

Tahun 2022 mengenai perlindungan hukum terhadap guru yang telah 

dibuat oleh DPRD dan Wali Kota Makassar untuk memenuhi hak-hak guru 

yang ada di Makassar.15 

                                                           

14 Jumriani Nawawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dari  Kriminalisasi di 
Indonesia”, Jurnal Al-Adalah 4, no. 2 (2019): h.170. 

15 Sapto Budoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesinal Berbasis 
Nilai Keadilan”, Jurnal Meta-Yuridis 5, no.2 (2022): h.3. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan sebagai kegiatan tugas akhir yang memiliki 

tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur penanganan perlindungan hukum terhadap guru 

di Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah, satuan 

pendidikan, organisasi profesi guru, dan orang tua terhadap perlindungan guru 

di Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap perlindungan guru di Kota 

Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus terkait penerapan PERDA Kota 

Makassar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perlindungan guru. 

2) Dapat menjadi referensi terhadap masyarakat terutama profesi guru 

mengenai PERDA tentang perlindungan guru. 

3) Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, masyarakat dan 

terutama profesi guru. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat pergunakan 

dan dimanfaatkan dalam penerapan PERDA Kota Makassar Nomor 5 

Tahun 2022 mengenai perlindungan guru. 
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2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman di bidang 

hukum tatanegara mengenai  penerapan PERDA Kota Makassar Nomor 5 

Tahun 2022 tentang perlindungan guru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Tinjauan Umum  Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2022 

1.  Pengertian Peraturan Daerah 

      Perda berfungsi sebagai alat penting untuk demokrasi dan transformasi 

sosial  karena mereka membentuk masyarakat daerah yang mampu menanggapi 

suatu perubahan dan tantangan yang  muncul dalam era otonomi daerah dan 

globalisasi pada saat ini serta terciptanya good local governance, sebagaimana 

untuk memastikan pemerintahan lokal yang baik sebagai bagian dari 

pembangunan yang berkesinambungan. Melalui pembuatan Perda yang 

direncanakan, berkualitas, dan aspiratif, dapat diharapkan bahwa Perda akan 

menjadi penggerak utama untuk perubahan mendasar yang akan terjadi di 

masyarakat.    

       Peraturan Daerah (Perda) memiliki empat perang yang sangat penting 

dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, sebagai 

kebijakan publik tertinggi di daerah, perda harus menjadi acuan untuk semua 

kebijakan publik lainnya, termasuk perda sendiri, ketika daerah dalam membuat 

program pembangunan. Contoh konkritnya adalah Perda yang mengatur Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), juga dikenal sebagai Rencana Strategis Daerah (Renstrada). 

Untuk mendukung pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Nepotisme, 

Korupsi, dan Kolusi, Ketetapan MPR Nomor XI tahun 1998 dan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih 
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dari Nepotisme, Korupsi, dan kolusi sehingga dapat menetapkan asas-asas umum 

penyelenggaraan negara yang baik (good governance). untuk penerapan 

terhadap Asas-asas ini juga merupakan dasar suatu pemerintahan daerah yang 

akan terbebas dan terbersi, dalam penyusunan peraturan daerah sebagai suatu 

peraturan yang akan terlaksana. 

Kedua, Peraturan daerah sebagai Kebijakan publik daerah didasarkan 

pada Undang-Undang. Namun, agar peraturan daerah mengenai arah 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diterapkan atau 

dilaksanakan, peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah diperlukan 

suatu Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, harus didasarkan pada peraturan daerah atau peraturan yang 

lebih tinggi yaitu undang-undang (jika peraturan daerah belum mengaturnya).  

Ketiga, Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Kontrak sosial merupakan 

ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan (stakeholders). Adanya kontrak sosial tersebut berdampak bagi 

penyelenggara pemerintah daerah sebagai berikut: (a) Bagi pemerintah daerah, 

fungsi legislasi melahirkan sebuah peraturan daerah merupakan dasar hukum 

sekaligus amanah dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerin-tahan dalam 

rangka mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan pemberdayaan dan andil rakyat, peningkatan pelayanan umum dan 

daya saing daerah; (b) bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), fungsi 

legislasi melahirkan peraturan daerah merupakan dasar dalam melaksa- nakan 

fungsi pengawasan atas peraturan daerah dan penyeleng- garaan pemerintahan. 
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Keempat, Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan 

susunan organisasi perangkat daerah. Besar kecilnya organisasi pemerintahan 

daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka 

pelayanan publik. Agar dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik, maka diperlukan 

struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif.16 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dalam 

sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tidak terbagi- bagi. Pada konsep 

negara kesatuan tersebut memberikan beberapa konsekuensi, yaitu terdapat 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan perbedaan kewenangan yang 

dimiliki oleh Pemerintahan Daerah adalah pemberian dari Pemerintah Pusat. 

Pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menggunakan sistem 

desentralisasi. 

Penerapan sistem desentralisasi tidak hanya mewujudkan nilai-nilai 

demokrasi yang semakin optimal tetapi juga akan meneruskan harapan sejarah 

sebagaimana diamanatkan dalam proses pembentukan negara yang tercermin 

dalam rancangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). Rancangan tersebut yang kemudian dijadikan pembahasan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terkait Pasal 18 UUD NRI 1945. 

Penentuan konsep Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi tersebut tidak 

terlepas dari sejarah lahirnya Negara Indonesia, di mana pada awal terbentuknya, 

terdapat beberapa perdebatan mengenai pilihan bentuk negara antara negara 

kesatuan dengan negara serikat/federal. Perdebatan muncul karena daerah 

                                                           
16 Dayanto, Peraturan Daerah Responsif, (Cv Budi Utama: November 2015), h.4-5. 
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merasa mampu untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya 

sendiri. Selain itu, perdebatan tersebut juga terjadi karena keadaan geografis 

Indonesia yang terpisah-pisah. 

Adanya distribusi kewenangan kepada daerah memberikan pengertian 

bahwa kekuasaan pemerintah pusat menjadi landasan bagi Pemerintahan Daerah 

dalam mengambil kebijakan termasuk kewenangan legislasi yang hanya 

didasarkan kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan 

dari Pemerintah Pusat. Penegasan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan 

mempunyai makna bahwa tidak mungkin membagi-bagi kekuasaan negara 

kepada Pemerintahan Daerah, sehingga tanggung jawab pelaksanaan 

pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Pada prinsip negara kesatuan 

dimungkinkan berbagai variasi sistem negara kesatuan yang salah satunya dipilih 

oleh Negara Indonesia yaitu sistem negara kesatuan yang bersifat desentralisasi. 

Sistem ini memungkinkan adanya pemberian sebagian wewenang pemerintah 

pusat kepada Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah 

melalui sistem pemerintahan desentralisasi haruslah berlandaskan pada dua hal 

mendasar yaitu pertama, terkait dengan pengaturan pembagian kewenangan 

pusat dan daerah, kedua, terkait dengan kesadaran daerah bahwa semua 

kewenangan tersebut terkait dengan kepentingan bangsa dan negara secara 

keseluruhan. 

Peraturan Daerah sebagai salah satu wujud dari hukum secara 

keseluruhan merupakan pelembagaan nilai-nilai melalui proses yang Panjang dan 

tidak dapat dipisahkan dari asas umum pembentukan peraturan perundang-

undangan, karena dari segi isi dan mekanisme pembentukan peraturan mirip 
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dengan undang- undang. Terkait dengan kedudukan Peraturan Daerah, Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 tahun 2011) 

menunjukkan posisi dari Peraturan Daerah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi;  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.17 

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan-undangan tingkat 

daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah 

kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah 

secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah 

mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama 

tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.18 

                                                           

17 Abdul Madjid, dkk. Kebijakan Foemulasi Delik Dalam Peraturan Daerah, (UB Press: 

Malang, 2022), h.5-7. 

18 A. Zarkasi, “Pemetukan Peraturan Daerah Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan”, 

Jil 2 no. 4 (1 April 2010), h.103. 
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Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.19 

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa materi muatan Peraturan Daerah 

mengatur urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat, 

kecuali urusan pemerintahan yang secara kondrati merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, monter dan 

fiskal, yustisi, dan agama. Sebagaimana disebutkan bahwa materi muatan 

Peraturan Daerah berisi aturan mengenai otonomi dan tugas pembantuan. Dari 

                                                           
19 Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya 

Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”, Jurnal Surya Kencana Satu 8 no.2 (Oktober 
2017). 
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kedua hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga 

daerah yang bersumber dari otonomi lebih luas dibandingkan dengan yang 

bersumber dari tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang bersumber dari 

otonomi dapat mengatur urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, 

baik dalam hal substansi maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintah 

tersebut. Berbeda halnya dengan Peraturan Daerah yang bersumber dari tugas 

pembantuan yang hanya terbatas pada cara penyeleggaraan urusan 

pemerintahan yang memerlukan bantuan.20 

2. Pembentukan Peraturan Daerah 

Kewenangan pembentukan perda adalah salah satu wujud kemandirian 

daerah dalam mengatur urusan pemerintah daerahnya. Dewan perwakilan rakyat 

atau daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat 

dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu 

dikaitkan dengan “kewenangan” atau “jabatan” atau”kedudukan”, oleh karena itu 

dalam penggunaannya harus dibedakan antara prinsp pertanggung jawaban 

jabatan harus dibeda-bedakan dengan tanggung jawab profesi.21 Peraturan 

daerah diatur oleh dewan perwakilan daerah untuk mencapai apa-apa yang 

menjadi hak-hak dasar daerahnya itu sendiri. 

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda 

mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di 

bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala 

                                                           
20 Liberthin Palullungan, Pembentukan peraturan Daerah, (Nas Media Pustaka: 

Yogyakarta, 2023),  h.5-6. 
 
21 Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Yang Responsif Dalam Mendukun 

Otonomi Daerah” Jurnal Ilmu Hukum 10 No. 19 (Februari 2014), h.23. 
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urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh 

Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan 

pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya 

mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan 

masyarakat. 

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan 

sebagai berikut:  

a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama 

DPRD. 

b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan 

dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. 

e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 

rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda. 

f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau 

pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

g. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan 

untuk melaksanakan Perda. 
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h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. 

i. Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu 

sebagai pejabat penyidik pelanggara Perda (PPNS Perda) 

j. Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam Berita Daerah.22 

Proses dalam perbaikan pembentukan peraturan daerah terus mengalami 

perubahan dan perkembangan, lebih lanjut adanya pengaturan tentang UU No. 12 

tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 

14 mengatakan bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah Otonomi daerah ini merupakan hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah itu sendiri. 

Kewenangan dalam pembentukan perda ini dilaksanakan untuk urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Udang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang kemudian dibagi menjadi urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 

Dalam pembentukan peraturan daerah harus memiliki badan 

pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) sendiri untuk mempunyai tugas 

dan wewenangnya dalam mengatur daerah yaitu: 

a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut 

rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda 

disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 

                                                           
22 A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Dearah Berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan”. 
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b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD 

dan Pemernintah Daerah; 

c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang menrpakan 

usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; 

d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi 

rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi 

sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 

e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan 

Pemerintah Daerah; 

f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda 

yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program 

pembentukan Perda; 

g. Memberikan pertimbangan Kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan 

Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; 

h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

materi muatan rancangan Perda melaluo koordinasi dengan komisi dan/atau 

panitia khusus; 

i. Memberikan masukkan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang 

ditugaskan oleh badan musyawarah; 

j. Melakukan kajian Perda; dan 

k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan 

menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdas sebagai bahan 

bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.23 

                                                           
23 https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/badan-pembentukan-peraturan-

daerah , (6 Oktober 2023). 

https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/badan-pembentukan-peraturan-daerah
https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/badan-pembentukan-peraturan-daerah
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Badan pembentukan peraturan daerah memiliki tugas dan wewenang 

dalam urusan daerah mulai dari menyusun rancanan, menyiapkan racangannya, 

mengikuti semua rancangan yang akan dibuat, sampai pada tahap pengesahan 

dan penetapan. Semua ini dilakukan sebagai landasan yuridis terkait mekanisme 

yang baik antar pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah. 

3. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah 

a.  Kedudukan Peraturan Daerah  

Kedudukan perda Kabupaten/Kota, dengan pertimbangan bahwa secara 

normatif kedudukan perda kabupaten/kota adalah terendah dalam sistem 

perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

telah menempatkan norma Perda Kabupaten/Kota sebagai norma yang paling 

rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan.  

Mengukur hierarki norma, yakni antara daerah otonom provinsi dan 

daerah otonom kabupaten/kota adalah hierarkis, sehingga bentuk atau jenis 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya berbeda. Hal itu dilihat 

secara teoritik, khususnya pada sisi teori kebenaran koherensi. Dalam sudut 

pandang ini sesungguhnya bagi norma yang wilayah berlakunya atau lingkungan 

kuasa tempat (ruintegebied, territorial, sphere) yang lebih luas, jelas 

kedudukannya lebih tinggi di bandingkan norma yang wilayah berlakunya lebih 

sempit. Alasan teoritis di atas, maka sudah jelas bahwa kedudukan perda provinsi 

yang berlakunya lebih luas dari perda kabupaten/kota harus derajat lebih tinggi 

dari perda kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Meskipun 

antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota tidak 
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hierarkis secara administratif, namun secara normologis (hierarki normoligis) 

yang diwujudkan dalam norma-norma Perda harus hierarkis (berjenjang).24 

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar 

dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol 

atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah, bahwa tugas dan 

wewenang DPRD antara lain: 

1) Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah; 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati 

dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan 

Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Intemasional didaerah; 

b.  Fungsi Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan 

yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri 

dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur 

atau Bupati/Walikota. 

                                                           
24 Jumadi , “ Kedudukan dan fungsi peraturan daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai 

Instrument Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”, h.35. 
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Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang 

diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan 

dalam pasal 136 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat 

pusat.25 

4. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2022 

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 tahun 2022 menjadi payung 

hukum untuk melindungi guru dan juga mengedepankan pendidik secara 

moralitas tanpa intimidasi dan perlakuan diskriminatif dari orangtua/wali murid 

                                                           
25 Bagar Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat studi Hukum, 

2001), h.70. 
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dan juga masyarakat. Dengan adanya perda ini maka guru akan merasa aman dan 

tidak khawatir pada saat melakukan proses pembelajaran.26  

Perlindungan guru ini dibuat untuk melindungi guru yang ada di Makassar 

dan sekitarnya  sebagai wadah sehingga tidak ada lagi keraguan dalam 

menjalankan pembelajaran. Perda ini diperkuat dengan adanya MoU PGRI dan 

juga Kapolri. Banyak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi terhadap guru 

ataupun orang yang memberikan pendidikan. Maka guru harus mendapatkan 

perlindungan hukum, dinas pendidikan telah menyediakan penasehat hukum 

terhadap tenaga pendidikan guna melindungi guru yang membutuhkan kepastian 

hukum.27 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 pada pasal 1 ayat 

12 berbunyi: 

“Perlindungan guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi guru dan hak-haknya dan kesehatan kerja dan/atau 

ha katas kekayaan intelektual”.28 

 

                                                           
 
26 https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/04/19/kepala-humas-institusi-unm-paparkan-

poin-penting-perda-kota-makassar-perlindungan-guru/ , (9 April 2023). 
 
27 “Ketua DPRD Makassar Gelar Sosialisasi Perda Tentang perlindungan Guru”, 

https://www.sulselsatu.com/2022/11/08/makassar/ketua-dprd-makassar-gelar-sosialisasi-
perda-tentang-perlindungan-guru.html (8 November 2022). 

 
28 Republik Indonesia, “Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Guru”, (2022), h.3. 

https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/04/19/kepala-humas-institusi-unm-paparkan-poin-penting-perda-kota-makassar-perlindungan-guru/
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/04/19/kepala-humas-institusi-unm-paparkan-poin-penting-perda-kota-makassar-perlindungan-guru/
https://www.sulselsatu.com/2022/11/08/makassar/ketua-dprd-makassar-gelar-sosialisasi-perda-tentang-perlindungan-guru.html%20(8
https://www.sulselsatu.com/2022/11/08/makassar/ketua-dprd-makassar-gelar-sosialisasi-perda-tentang-perlindungan-guru.html%20(8
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Maka dapat disimpulan bahwa perlindungan guru dibuat untuk 

menjamin keselamtan serta hak dan kewajiban para tenaga pengajar. 

Semua yang dibutuhkan oleh guru telah tercantum dalam perda 

perlindungan guru tersebut.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan 

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi 

setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) Alinea ke 4 (empat). 

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

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan 

oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan 

hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar 

hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang 

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan 

adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah 
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peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang 

dalam masyarakat (negara).  

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau 

kesamaan unsur-unsur, yaitu: 

a. unsur tindakan melindungi;  

b. unsur pihak-pihak yang melindungi 

c. unsur cara-cara melindungi 

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu 

tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang 

ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.29 

2. Perlindungan Hukum 

a. Pengertian perlindungan Hukum 

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk 

mengintegrasikan 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. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia 

menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 

yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, 

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau 

kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang 

ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. 

                                                           
29 “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, (Republika: 2004) 
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Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan 

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

Menurut Satjipto Rahardjo, 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.30 Sedangkan 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.31 

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

                                                           
                30 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), h.54. 
 

31 C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press), h.10. 
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memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. 

2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pada dasarnya perlindungan 

hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia 

sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan 

perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan 

hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam 

wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi 

mencapai kesejahteraan bersama. 

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum 

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen 

penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, 

kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah 

beberapa unsur utama dari perlindungan hukum: 

1) Hak Asasi Manusia 

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak 
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ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-

undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu 

memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan 

martabat. 

2) Kepastian Hukum 

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, 

konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa 

hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi 

dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa 

yang diharapkan dari mereka. 

3) Penegakan Hukum 

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, 

tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, 

kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan 

menghukum mereka yang melanggar hukum. 

4) Independensi Lembaga Penegak Hukum 

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum 

beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. 

Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses 

penegakan hukum. 

5) Keadilan dan Kesetaraan 

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan 

dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada 
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orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih 

buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya. 

6) Pencegahan dan Edukasi 

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya 

pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan 

kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab 

mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran. 

7) Kepedulian terhadap Kelompok Rentan 

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap 

kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, 

perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum 

harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak 

mereka diakui dan dihormati. 

8) Akuntabilitas 

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus 

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan 

akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.32 

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur 

berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai 

perlindungan hukum. 

1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. 

2) Jaminan kepastian hukum. 

                                                           
32https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-

contoh/ , (7 Oktober 2023). 

https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
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3) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. 

4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.33 

Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan 

hukum yang sama di mata hukum. Maka semua warga negara akan mendapatkan 

perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang telah dirugikan oleh orang lain. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Guru 

1. Pengertian Guru 

Hal yang terbayangkan ketika kita mendengar istilah guru adalah sosok 

orang yang sedang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak atau muridnya. 

Pertanyaannya adalah apakah masih seperti itu pemahaman kita tentang guru 

jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini dalam berbagai tulisan, 

kita sering membaca atau melihat melalui media elektronik proses pembelajaran 

melalui media tanpa kehadiran seorang guru. Sudah bergeserkah makna guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk itu, diperlukan pemahaman tentang makna 

guru yang sebenarnya. 

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak 

usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Guru-guru 

ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang 

yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. Beberapa istilah 

                                                           
33https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukumlt61a8a59ce8062/?pag

e=3, (7 Oktober 2023). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukumlt61a8a59ce8062/?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukumlt61a8a59ce8062/?page=3
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yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, tentor, dan 

tutor.34 

Guru di dalam proses belajar mengajar mempunyai peran untuk 

membantu supaya proses belajar mengajar siswa bisa berjalan dengan lancar. 

Seorang guru tidak menstransfer ilmu yang sudah dimilikinya, namun membantu 

siswa guna membentuk pengetahuannya. Seorang guru dituntut agar lebih 

memahami jalan pikiran dan cara pandang siswa. Guru haruslah profesional, 

kreatif dan menyenangkan dengan mengambil posisi sebagai orang tua yang 

penuh rasa sayang pada muridnya, teman sebagai tempat mengadu perasaan 

murid, fasilitator yang siap untuk melayani murid sesuai dengan minat serta 

bakatnya.35 

Guru menurut Undang-Undang No. 14 Pasal 1 Tahun 2005 adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usi 

dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.36 

Sementara itu tugas Guru menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 

pasal 20 adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

                                                           
34 Hamzah b. Uno, Nina Lamatenggo. Tugas guru Dalam Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2016), h.1. 
 
35 Muhiddinur Kamal, Guru: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), (AURA: Bandar Lampung, 

2019), h.1-2. 
 
36 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14  Tahun 2005, Pasal 1. 
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seni bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta 

didik dalam pembelajaran menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, 

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

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.37 

Undang-undang tersebut menunjukan bahwa kewajiban guru pada 

dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menjalankan 

peran dan tugasnya di sekolah, dimana aspek pembelajaran merupakan hal yang 

utama yang harus dilaksanakan oleh guru, yang berarti menunjukan kinerja yang 

harus dilakukan oleh guru di sekolah. Dalam konteks tersebut maka kinerja 

inovatif guru merupakan kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai pendidik dengan selalu berupaya mengembangkan dan 

menerapkan hal-hal baru dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

yang didasari dengan sikap kreatif dan terbuka terhadap perubahan. 

2. Tugas dan Fungsi Guru 

a. Tugas Guru 

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu 

bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa ditengah-

tengah pelintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala 

perubahan serta pergeseran nilai yang cendrung memberi nuansa kehidupan 

yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan 

diri. Guru memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun diluar dinas, 

                                                           
37 Sumiati, “ Peranan Guru Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa” Jurnal 

Tarbawi 3 no. 2 (Juli-Desember 2018), h. 150. 
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dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan ada tiga jenis tugas guru, 

yakni : 

1) Tugas dalam bidang Profesi 

Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai . nilai hidup. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan . keterampilan pada siswa. 

2) Tugas kemanusian 

Tugas guru dalam bidang kemanusian di sekolah harus menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola para siswanya.  

3) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban 

mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan 

pancasila. 

Menurut Hamdani Bakran ADz-Dzakiey ada beberapa hal mendasari dari 

tugas dan tanggung jawab seorang guru, khususnya dalam proses pendidikan dan 

pelatihan pengembangan kesehatan ruhani (ketakwaan), antara lain :  

1) Sebelum melakukan proses pelatihan dan pendidikan, seorang guru 

harus benar-benar telah memahami kondisi mental, spiritual, dan 
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moral, atau bakat, minat, maka proses aktivitas pendidikan akan 

dapat berjalan dengan baik.  

2) Membangun dan mengembangkan motivasi anak didiknya secara 

terus-menerus tanpa ada rasa putus asa. Apabila motovasi ini selalu 

hidup, maka aktivitas pendidikan atau pelatihan dapat berjalan 

dengan dengan baik dan lancar.  

3) Membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar dapat senantisa 

berkeyakinan, berfikir, beremosi, bersikap dan berprilaku, positif 

yang berparadigma pada wahyu ketuhanan, sabda, dan keteladanan 

kenabian.  

4) Memberikan pemahaman secara mendalam dan luas tentang materi 

pelajaran sebagai dasar pemahaman teortis yang objektif, sistematis, 

metodologis, dan argumentatif.  

5) Memberikan keteladanan yang baik dan benar bagaimana cara 

berfikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, dan berprilaku yang 

benar, baik dan terpuji baik di hadapan Tuhannya maupun 

dilingkungan kehidupan sehari-hari.  

6) Membimbing dan memberikan keteladanan bagaimana cara 

melaksanakan ibadah-ibadah vertical dengan baik dan benar, 

sehingga ibadah-ibadah itu akan mengantarkan kepada perubahan 

diri, pengenalan, dan perjumpaan dengan hakikat diri, pengenalan 

dan perjumpaan dengan Tuhannya serta menghasilkan kesehatan 

ruhaninya.38 

                                                           
38 Nidawati, “Penerapan Peran Dan Fungsi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran”, h.148. 
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Sesungguhnya tugas guru dalam lingkungan pendidikan sangat penting, 

seorang guru merupakan kunci yang akan memberikan pengetahuan dan ilmu 

yang awalnya kita tidak ketahui ssegala yang ada di sekolahan baik secara teoritis 

dan juga empiris.  

b. Fungsi Guru 

fungsi utama guru di sekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan 

sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap  berguna sehingga harus 

dilestarikan. Fungsi dan peran guru merupakan suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Guru memiliki fungsi dan peran yaitu mendidik, mengajar, 

membimbing, dan melatih. Sama halnya dengan tugas guru, fungsi tersebut 

memiliki fokus yang berbeda-beda. Mendidik berfokus pada aspek moralitas dan 

kepribadian peserta didik, membimbing berfokus kepada aspek norma agama 

dan norma kehidupa, mengajar berfokus pada materi ajar dan ilmu pengetahuan, 

sedangkan melatih berfokus kepada keterampilan hidup.39 

3. Hak dan Kewajiban Guru 

a.  Hak Guru 

Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang 

harus diperhatikan Dalam undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14. Adapun 

hak yang dimiliki seorang guru sebagai berikut: 

1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 

jaminan kesejahteraan sosial 

                                                           
39 Munawir, dkk, “Tugas, Fungsi, dan Peran Guru Profesional” Jurnal Ilmiah Profesi 

Pendidikan 7, no.1, (Maret 2022), h.9. 
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2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas Dan 

prestasi kerja 

3) memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual  

4) memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi 

5) memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan 

6) memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi 

7) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

8) memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya 

b. Kewajiban Guru 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam undang undang nomor 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 20 maka guru berkewajiban 

sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

2) mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan 

kompetensisecara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang 

keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran  
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4) menjunjung tinggi peraturan perundang undangan hukum dan kode etik 

guru serta nilai nilai agama dan etika 

5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.40 

 

D. Tinjauan Perlindungan Guru 

1. Pengertian Perlindungan Guru 

 Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan 

manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat 

penting karena perlindungan telah memberikan jaminan kepada manusia berupa 

keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia merupakan negara 

yang berlandaskan hukum maka masalah perlindungan telah diatur di dalam 

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945), pada aline ke IV yang menyebutkan :” Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia.“ Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah 

melindungi seluruh warga negara Indonesia.   

Pendidikan merupakan sebuah upaya dalam memanusiakan manusia. 

Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang 

menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, 

aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik kepemerintahan. Dari 

sekian banyak aspek tersebut, tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada 

probelmatika pendidikan pada aspek pengajaran yang menarik akhir-akhir akan 

                                                           
40 (Republik Indonesia, 2005, Pasal 14 dan 20). 
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membahas segala problematika yang di hadapi oleh pendidikan sebagai aktor 

pendting dalam proses belajar mengajar yang menjadi berbagai problem yang 

ada, aspek pengajaran dalam pendidikan menjadi salah satu bahasan menarik 

akhir-akhir ini. 

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan 

lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek 

hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Peran seorang 

guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas 

yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru 

sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.41    

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 

                                                           
41 Nanang, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat 

Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar”, Jurnal Magister Hukum vol. 3 no. 1 (Januari 
2022), h.46-47. 
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sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum 

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.  Dengan 

demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah 

untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, 

dan bagi yan melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang 

berlaku.42                           

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 

ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya 

pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:  

“Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, 

dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan 

terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. 

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan 

hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang 

tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi 

                                                           
42 “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, (Republika: 2004). 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap 

pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam 

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan 

tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, 

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan 

lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.43 

    UUGD juga mengatur tentang perlindungan guru, mencakup: 

a. Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, 

birokrasi atau pihak lain. 

b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap 

pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan 

dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas.  

c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup 

perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan 

kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.  

                                                           
43 http://politkum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html,(30 

September 2023). 

http://politkum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html
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d. Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual. 

Dalam UUGD mewajibkan kepada pemerintah, masyarakat, organisasi 

profesi dan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan terhadap guru. 

Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017. 

Dalam PP ini diatur tentang hak kebebasan guru, mencakup: 

a. kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya 

yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, 

peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah 

kewenangannya. 

b. kebebasan dalam penerapan sanksi yang diberikan oleh guru, dapat 

berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta 

hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, 

kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.  

c. kebebasan guru untuk dapat melaporkan peserta didik untuk 

melaorkan kepada pemimpin satuan pendidikan terhadap ketentuan 

sanksi diluar kewenangan guru. 

d. kebebasan guru untuk melaporkan kepada pemimpin satuan 

pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terhadap pelanggaran peserta didik. 

Guru juga berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas 

dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah 



49 

 

 
 

daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai 

kewenangan masing- masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut 

diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Dengan adanya perlindungan guru diharapkan kedepan yaitu: 

a. keadaan guru lebih baik dari sebelumnya, baik menyangkut profesi, 

kesejahteraan (hak ekonomi), kesehatan dan keselamatan kerja, 

hukum, politik, dan lainnya.  

b. terjadi peningkatan kapasitas dan kinerja guru dalam menjalankan 

tugas dan perannya atau dengan kata lain guru semakin professional. 

c. terwujudnya tujuan pendidikan nasional dan cita-cita bangsa karena 

seluruh aktifitas guru dalam menjalankan tugas dan perannya telah 

terlindungi. 

d. memperkuat pondasi penyelenggaraan pendidikan kearah yang lebih 

profesional, maju dan mandiri sehingga pendidikan Indonesia dapat 

bersaing dengan bangsa lain.44 

2. Dasar Hukum Perlindungan Guru 

a. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang 

pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 

Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan yang dimaksud adalah hak 

atas kekayaan intelektual; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan 

                                                           
44 Syahrul Mustofa, Mencari Perlindungan Guru, (Guepedia:Mataram 2019), h.13-19. 
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dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian 

dan ikut menentukan izin, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik 

sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-

undangan. 

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Pasal 40 ayat (2) mencantumkan hak pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam memperoleh:  

1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai;  

2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 

3)  karier pelatihan sesuai dengan tuntutan kualitas pengembangan;  

4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan intelektual;  

5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk memperlancar kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan dimaksudkan agar tercipta kondisi proses pembelajaran yang 

aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terhindarnya semua warga sekolah 

dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga bertujuan 

untuk menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan 

antarpeserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga 
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kependidikan, dan orang tua serta masyarakat, baik dalam satu satuan 

pendidikan maupun antar satuan pendidikan. 

d. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah 

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 

pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi dan menjelaskan, Komite Sekolah 

berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Jika ada masalah di 

lingkungan sekolah, Komite Sekolah harus dapat mendukung mediasi antara 

sekolah dan orang tua. 

e. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan  

Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang 

diberikan dalam upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang 

menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. 

f. PERDA Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru 

Lahirnya peraturan perlindungan guru ini akan menjadi payung untuk 

melindungi guru pada saat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya 

sebagai tenaga kependidikan. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa guru 

akan dilindungi oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi 

guru, masyarakat, orang tua dan keluarga. 

3. Bentuk-Bentuk perlindungan Guru 

Ada empat bentuk perlindungan bagi guru menurut UU   No. 14   Tahun 

2005 Pasal 39  ayat  2, yaitu:    

a. meliputi  perlindurrgan  hukum,    
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b.  perlindungan  profesi,    

c.  perlindungan keselamatan dan kesehatan  kerja, dan    

d. pengakuan atas kekayaan intelektual. Berkenaan dengan perlindungan 

profesi.45 

  

E. Perspektif Siyasah Syariah 

   Siyasah syar’iyah, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia 

berdasarkan syara’’. Kebanyakan ulama bersepakat tentang kemestian 

menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara’. Kesepakatan tersebut terangkum 

dalam pernyataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah : “laa Siyasah illa maa wafaqa asy-

Syara’a “Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara”.  

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan 

Fiqh Siyasah/Siyasah Syar’iyyah adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat 

dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar 

bahwa ijma’ pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam 

bidang fiqh siyasah bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan 

kaedah-kaedah ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-

rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pertingnya arti 

kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya 

dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw. 

Berikut adalah beberapa definisi siyasah syar’iyyah (hukum politik Islam) 

menurut berbagai ahli: 

                                                           
45https://www.researchgate.net/publication/317686486_Bentukbentuk_Perlindungan

_Bagi_Guru , (30 September 2023). 

https://www.researchgate.net/publication/317686486_Bentukbentuk_Perlindungan_Bagi_Guru
https://www.researchgate.net/publication/317686486_Bentukbentuk_Perlindungan_Bagi_Guru
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1. Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariyyah adalah: “Suatu tindakan atau 

kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang 

dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang 

terperinci yang mengaturnya.” 

2. Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, siyasah syariyyah adalah: “Suatu 

tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat 

kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, 

meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun 

(terkait hal itu).” 

3. Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariyyah adalah: “Suatu nama bagi 

kumpulan aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan 

Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan 

semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar 

negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”  

4. Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu 

yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan 

perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.” 

5. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, siyasah syariyyah adalah: “Politik yang 

bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan syara’.”  

6. Menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, siyasah syariyyah adalah: “Kumpulan 

hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan 

mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, 



54 

 

 
 

menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta 

merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.” 

7. Menurut Sa’ad bin Mathar al ‘Utaibi, siyasah syariyyah adalah: “Setiap 

kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), 

berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait 

dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara’ yang khusus terkait 

hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari’at.”46 

Prinsip siyasah syar'iyyah menentukan asas-asas kekuasaan dan 

ketentuan undang-undang tertinggi mengikut hukum Allah swt dan as-Sunnah. 

Menurut al-Maududi (1992), prinsip siyasah syar'iyyah secara khusus dapat 

dibagikan menjadi 18 prinsip, yaitu perlembagaan, kekuasaan tertinggi dalam 

siyasah milik Allah swt, hukum Allah swt, kekuasaan siyasah Rasul Allah swt, 

kekuasaan siyasah khalifah selepas Nabi Muhammad saw, amanah, keadilan, 

ketaatan, kebebasan, mesyuarat (syura), kewarganegaraan, pemerintahan, 

lembaga pemerintahan, asas-asas pemerintahan, hak-hak asasi, hak-hak 

pemerintah atas rakyat, kekuasaan siyasah dalam dan luar negara, dan 

keistimewaan prinsip negara Islam. Prinsip siyasah syar'iyyah ini adalah 

berpandukan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber utama. Walau 

bagaimanapun, pendapat para ulama Islam dan ahli falsafah lain boleh diterima 

sekiranya tidak bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah. 

             

 

                                                           
46 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”, Jurnal 

PETITA vol.2 no. 1, (2017), h.34-35. 
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  Firman allah swt: 

                         

               Terjemahan: 

    "Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepada kamu (wahai 
Muhammad) dengan membawa kebenaran; oleh itu hendaklah kamu 
menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaan 
kamu kepada-Nya."   Q.S Az-Zurah /39:2. 

 

                       

Terjemahan: 

"Dan bagi anang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila 
Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan tentang sesuatu perkara, 
tidaklah harus (mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri 
tentang urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat akan hukum Allab 
dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan 
yang jelas nyata.". Q.S Al-Ahzab /33:36. 

Ayat ini menegaskan bahawa ada satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh 

orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu mereka tidak boleh 

memilih sesuatu ketetapan mengikut kecenderungan atau kesukaan mereka 

melainkan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan yang telah diterangkan oleh 

Rasul-Nya. 

Prinsip siyasah syar'iyyah dalam konteks ayat tersebut memperlihatkan 

bahawa al-Quran dan as-Sunnah merupakan sumber undang-undang bagi 

sesuatu hukum dan peraturan dalam Islam. Antara prinsip siyasah syar'iyyah itu 
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adalah seperti khalifah, amanah, keadilan, ketaatan, kebebasan, musyawarah, 

hak-hak asasi, hak pemerintah terhadap rakyat, serta kuasa dalam negara dan 

luar Demikian antara prinsip siyasah syar'iyyah dalam sesebuah negara negara.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                           
47 Yazid Haji Maarof dan Mohamad kamil AB Majid, Politik Perspektif islam (Siyasah 

Syariah), (Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia Berhad: Malaysia, 2019). h. 26-27. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field 

Research) kualitatif yang bersifat mengumpulkan data tanpa adanya analisis 

angka. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang berdasrkan 

pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode kualitatif membantu 

kesediaan yang kaya atas fenomena yang terjadi, penelitian ini lebih 

kesubstansinya dari suatu peristiwa dimana pendekatan ini lebih kemenjalin 

interaksi secara intens dengan realitas yang ditelitinya. Pada pendekatan ini, 

peneliti membuat suatu gambaran konteks, laporan dari pandangan responden, 

data yang tidak terbentuk angka sehingga memperoleh pengamatan, rekamanan, 

dan juga bahan tertulis. Sehingga pada penelitian ini bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.48 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

a. Sejarah Kota Makassar 

Kota Makassar atau dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang sejak 

tahun 1971 sampai 1999 merupakan kota yang terbesar di wilayah Indonesia 

bagian Timur dan terbesar ketujuh di Indonesia. Kota Makassar biasa juga disebut 

                                                           
         48 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan 

Penelitian Pada Masyarakat  UPN, 2020), h.19. 
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dengan Kota Daeng dan Kota Anging Mammiri. Kota ini menghadap selat 

Makassar dan terletak pada pesisir barat daya pulau Sulawesi. Sebagian 

penduduk yang ada di Kota ini adalah Tu MANGKASARAK atau suku Makassar dan 

pendatang dari orang-orang Toraja, Bugis, Mandar, Tionghoa dan lain-lainnya. 

Kota Makassar memiliki seluas 175,77 km sedangkan jumlah penduduknya lebih 

dari 1,4 juta jiwa.49 

Awal terbentuknya Kota atau bandar Makassar yaitu pada mulanya kota 

ini berada tepat pada muara sungai Tallo dan pelabuhan niaga kecil pada 

penghujung abad XV. Bandar Tallo yang awalnya berada dibawah kerajaan siang 

di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada akhir pertengahan abad XVI, bandar Tallo 

bersatu dengan kerajaan kecil yang bernama gowa dan keluar dari area kerajaan 

siang. Mulai dari bersatunya dua kerajaan ini kegiatan pertanian di hulu sungai 

Tallo membuat sungai ini menjadi dangkal, sehingga bendarnya dipindahkan ke 

sungai Jeneberang. Sehingga mengakibatkan kawasan Gowa dan Tallo 

membangun kekuasan pertahanan yaitu benteng somba opu yang kemudian 

seiring berjalannya waktu telah menjadi wilayah inti Kota Makassar. 

Selama pemerintahan Raja Gowa XVI tersebut, telah mendirikan di bagian 

utara kerajaan. Saat itu, kerajaan sangat sukses dalam perdagangan lokal, 

regional, dan internasional, politik, dan pembangunan infrastruktur. Pada masa 

itu kerajaan gowa mengalami peningkatan pesat, Namun setelah Perjanjian 

Bungaya, Kerajaan Gowa mengalami keruntuhan. Produk ekspor utama Makassar 

adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku dan barang-

barang manufaktur dari Timur Tengah, India, dan Cina di Nusantara Barat. Dari 

                                                           
49 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, Diakses pada tanggal 21 Desember 

2023. 
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laporan Saudagar Portugal dan catatan lontara lokal, diketahui bahwa peran 

penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya bergantung pada pertukaran 

barang pertanian yang berlebihan dengan barang impor. Dengan menaklukkan 

kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, 

maka Makassar meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan 

sampai menyerang kerajaan-kerajaan kecil lainnya, para ningrat Makassar bukan 

hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu, akan tetapi berusaha 

pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke 

Makassar, sehingga kegiatan perdagangan di bandar niaga baru itu semakin 

terkonsentrasi. 

Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga 

terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini termasuk ke-

20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota 

terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang) yang 

bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang 

demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada 

tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan 

di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara 

semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan 

pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil alih 

oleh Kompeni Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang 

Portugis ikut berpindah ke Makassar. 

Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya 

merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan 
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menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, 

Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara 

serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-

pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting 

dalam Dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan 

diplomatik yang erat dengan kerajaan kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia 

Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. 

Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul 

Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau 

Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 

1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I-MANGNGARANGI DAENG 

MANRABIA dengan gelar SULTAN ALAUDDIN (memerintah 1593-1639), dan 

dengan Mangkubumi I MALLINGKAANG DAENG. 

MANYONRI KARAENG KATANGKA yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua 

raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 

November 1607, tepatnya hari Jum'at, diadakanlah sembahyang Jum'at pertama 

di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo tetah 

memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang 

Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya 

diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya 

hari jadi kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April. 

Para ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan 

perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas kota yang 

kosmopolitan itu me-nyebabkan sebuah "creative renaissance" yang menjadikan 
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Bandar Makassar salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. 

Koleksi buku dan peta, sesuatu yang pada zaman itu masih langkah di Eropa, yang 

terkumpul di Makassar, konon merupakan salah satu perpustakaan ilmiah 

terbesar di dunia, dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang 

paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong 

terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa. Ambisi para 

pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan 

serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni Dagang Belanda VOC 

berakhir dengan perang paling dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan 

Kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku 

memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru 

pada tahun 1669, akhirnya dapat merata- tanahkan kota Makassar dan benteng 

terbesarnya, Somba Opu. 

Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu 

merupakan sebuah titik balik yang berarti Bandar Niaga Makassar menjadi 

wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi 

dengan ketat kegiatan pelayaran antar- pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. 

Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar 

hijrah ke pelabuhan- pelabuhan lain. 

Pada beberapa dekade pertamabsetelah pemusnahan kota dan bandar 

Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di 

sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang; benteng pertahanan pinggir utara 

kota lama itu pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan 

dan pemerintahan dan diberi nama barunya Fort Rotterdam, dan kota baru yang 
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mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan "Vlaardingen. Pemukiman itu jauh 

lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan, Pada dekade 

pertama seusai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, pada 

pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, 

setengah di antaranya sebagai budak. 

Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang tertupakan. 

"Jan Kompeni" maupun para penjajah kolonial pada abad ke- 19 itu tak mampu 

menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri 

dari selusinan kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan. asing, bahkan 

sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militer yang ditancurkan 

kerajaan-kerajaan itu. Maka, Kota Kompeni itu hanya berfungsi sebagai pos 

pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah tanpa hinterland 

bentuknya pun bukan bentuk kota, tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di 

pesisir pantai sekeliling Fort Rotterdam. 

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama di beras Bandar Dunia ini 

adalah pemasaran budak serta menyuplai beras kepada kapal-kapal VOC yang 

menukarkannya dengan rempah- rempah di Maluku. Pada tahun 30-an di abad 

ke-18, pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal- kapal dagang Cina. Komoditi yang 

dicari para saudagar Tionghoa di Sulawesi, pada umumnya berupa hasil laut dan 

hutan seperti teripang, sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu 

cendana, sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan bagi 

monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang didirikan VOC. 

Sebaliknya, barang dagangan Cina, Terutama porselen dan kain sutera, 

dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Makassar daripada 
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yang bisa didapat oleh pedagang asing di Negeri Cina sendiri. Adanya pasaran 

baru itu, mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota. dan kawasan 

Makassar. Terutama penduduk pulau-pulau di kawasan Spermonde mulai 

menspesialisasikan diri sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari 

para pedagang Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara 

untuk men-carinya; bahkan, sejak pertengahan abad ke-18 para nelayan pelaut 

Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia, di mana mereka tiga 

sampai empat bulan lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. 

Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama 

bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar. 

Setetah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni 

perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan 

kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. 

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, 

dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi 

kembali suatu bandar internasional. 

Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Makassar, jumlah 

penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad 

ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar 

abad ke-19 itu dijuluki "kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda" (Joseph 

Conrad, seorang penulis Inggris-Potandia terkenal), dan menjadi salah satu port 

of call utama bagi baik para pelaut-pedagang Eropa, India dan Arab dalam 

pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-
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perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan 

Maluku. 

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah 

independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial 

Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah 

pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah 

dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan 

pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali 

lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota 

Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar 

Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing. sederetan 

panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh 

dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan. 

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi 

mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada 

tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan- perusahaan asing pada akhir tahun 

1950-an menjadi-kannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli 

Makassar-pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-

daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat 

berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 

jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 

400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar 

kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang 

berdasarkan julukan "Jumpandang yang selama berabad- abad lamanya 
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menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada 

tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang 

dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 

27.577Ha.50 

b. Letak Geografis Kota Makassar 

Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 

bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak 

antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan 

sebelah Utara dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabiring), sebelah Timur Kabupaten Maros 

(Kecamatan Mocongloe) dan Kabupaten Gowa (Kecamatan Pattallassang), 

sebelah selatan Kabupaten Gowa (Kecamatan Somba Opu dan Barombong) dan 

Kabupaten Takalar (Kecamatan Galesong Utara), serta sebelah Barat dengan Selat 

Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-

2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota 

Makassar tercatat 175,77 km persegi. 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai 

Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke 

                                                           
50 https://www.slideshare.net/FiastaruddinAgamCaco/kota-makassar, Diakses pada 

tanggal 12 Desember 2023. 
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dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada 

pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. 

1.) Batas Wilayah 

Secara administratif, batas wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

 

Utara Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan 

Timur Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

Selatan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

Barat Selat Makassar 

Tabel 1.1 

Letak Kota Makassar adalah di bagian selatan dari Pulau Sulawesi. 

Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai 

yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai 

Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara didiami oleh suku Bugis sedangkan 

perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Perkembangan kota 

Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh 

wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke 

Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari kota Makassar adalah selat 

Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil. 

 Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, 

yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. 

Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai 

dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan 

perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-
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pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang 

mata pencahariannya berhubungan dengan laut. 

2.) Iklim 

Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis 

muson (Am), hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata curah 

hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya 

berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim kemarau 

berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah Kota Makassar 

memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29 °C. Rata-

rata curah hujan per tahun di wilayah ini berkisar antara 2700–3200 

milimeter. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

       Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis 

empiris dan normatif syar’i.  

1. Penelitian yuridis empiris 

Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum 

sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan sehingga bisa 

lebih paham dengan background atau sebuah keadaan lingkungan. Dimana 

ketentuan hukum ini yang berlaku atau telah terjadi secara langsung yang 

didalamnya terdapat masyarakat, kelompok, ataupun individual.51  

2. Pendekatan normatif syar’i  

Pendekatan normative syar’I adalah pendekatan terhadap suatu masalah 

yang didasarkan pada hukum islam, baik itu dari al-quran, al-hadis, kaidah 

                                                           
          51 Miftahul Ulum, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Cet. XI; Jember, 2022, h.16. 
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ushul fiqh, dan pendapat para ulama dalam melihat atau memandang 

sebuah permasalahan yang ada. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

       Data primer adalah segala informasi, fakta, realitas atau relevan dengan 

penelitianyang menjadi kaitan yang sangat jelas bahkan secara langsung data 

primer ini disebut dengan data utama karena data ini menjadi penentu utama 

berhasil atau tidaknya sesuatu proses penelitian yang dilakukan. Dimana, hanya 

dengan mendapatkan data tersebut pada penelitian ini dikatakan berhasil 

dijawab. Dan data itulah penelitian dapat dikembangkan menjadi lebih rinci dan 

juga lebih detail. Sehingga data biasa disebut dengan data utama atau primer yang 

bersumber pertama di lapangan. Penulis menggunakan data primer dengan 

metode survey dan observasi. Pada metode survey ini di gunakan untuk 

pertanyaan lisan dan tertulis dengan cara melakukan wawancara kepada yang 

dituju umtuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti, 

sedangkan dengan metode observasi juga melakukan pengumpulan data dengan 

pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang telah terjadi. Jadi 

penulis akan datang ke Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melakukan Survei 

atau observasi untuk mendapatklan data atau informasi yang sesaui dengan 

penelitiannya. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah segala informasi, realitas dan juga fakta yang 

terkait atau relevan pada penelitian. Data sekunder ini tidak terlalu 

menggambarkan substansi secara rinci atau tidak terlalu luas dalam hal 
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informasinya. Data sekunder ini biasa disebut dengan data pendukung sehingga 

pada informasi yang didapatkan pada saat penelitian memang tidak menentukan 

atau tidak substantif, akan tetapi pada data ini bisa memperjelas gambaran 

sebuah penelitian. Pada penelitian ini tidak penulis akan mendapatkan data 

sekunder yang telah disusun atau dikumpulkan oleh pihak lain degan metode baik 

sehingga data sekunder ini dapat dikumpulkan dalam bentuk membaca buku, 

jurnal ataupun artikel.52 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (Pengamatan) 

  Observasi adalah pengamatan yang berarti cara mengadakan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian tersebut. 

Pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara peneliti bisa langsung melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitiannya ditempat terjadinya peristiwa, 

sedangkan pengamatan yang tidak langsung dilakukan bisa melalui perantara 

seperti rekaman video, foto dan lain-lain.53 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melalui 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam 

bentuk wawancara ini juga dapat diperoleh dengan ditanyakan dalam bentuk 

tulisan, atau direkam secara audio, maupun video. Wawancara ini dilakukan 

                                                           
          52 Sapto Haryoko., dkk. Analisis Data Peneltian Kualitatif (Makassar: Badan Penerbit UNM, 

2020), h. 122-123.  
 

53 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 80. 
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peneliti untuk mendapatkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok 

orang. Maka dari itu yang akan di wawancarai dalam penelitian yaitu: 

 

No Responden Jumlah Keterangan 

1 Subbagian Hukum 

Wali Kota Makassar 

1 Kabag Hukum 

2 Dinas Pendidikan Kota 

Makassar 

1 Staf GTK 

3 PGRI 1 Pengurus yayasan 

PGRI 

4 Guru 2 Kepala sekolah dan 

Bendahara sekolah 

5 Orang Tua 2 Orang tua siswa 

6 Ulama/Tokoh Agama 1 Ketua MUI Kota 

Makassar 
 

Tabel 1.2
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3. Dokumentasi  

      Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam bentuk buku,arsip maupun  foto (gambar) pada saat proses 

wawancara berlangsung yang dapat dikumpulan untuk menjadi pendukung hasil 

penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang disediakan oleh peneliti 

untuk untuk digunakan pada saat melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan 

data atau informasi agar kegiatannya tersebut menjadi sistematis dan di 

permudah oleh peneliti pada saat melakukan penelitian tersebut. 

       Untuk bisa menjangkau data atau informasi lebih dalam maka seorang 

peneliti wajib memerlukan dan menpersiapkan alat-alat bantu baik digunakan 

oleh dirinya atau responden untuk mempermudah pada saat pengambilan data 

tersebut. Maka dalam penelitian kualitatif ini atau instrument utamanya dalam 

pengumpulan data yaitu: 

1. Manusia atau peneliti itu sendiri  

Seorang peneliti sebagai instrument utama dengan cara mengamati, 

mendengar, bertanya, meminta dan juga mengambil data penelitian 

karena penelti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak 

sembarang narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti. Sehingga 

yang akan dikumpulkan menjadi data atau sebuah informasi harus jelas 

sesuai dengan kebutuhan data agar diakui kebenarannya.   

 



62 

 

 

 

2. Panduan Wawancara 

 Ada panduan interview yang telah disedikan oleh peneliti yang 

menggunakan wawanara sebagai metode pengumpulan data, maka perlu 

peneliti menyusun panduan wawancara atau interview yang di gunakan 

pada saat melakukan wawancara. Panduan ini digunakan juga oleh 

responden karena responden atau orang yang akan diwawancarai akan 

menjawab sesuai yang ditanyakan oleh penliti itu sendiri agar tetap on-

track dalam mendalami pertnyanyaan pada saat wawancara.  

3. Daftar Pertanyaan 

Peneliti harus membuat daftar pertanyaan untuk yang akan 

diwawancarai yang telah disedikan oleh peneliti. 

4. Alat Tulis 

Alat tulis ini, dimana peneliti harus mempersiapkan untuk mencatat data 

ataupun informasi yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi atau wawancara.  

5. Handphone  

Handphone digunakan untuk merekam dan juga mendokumentasi pada 

saat melakukan proses wawancara. Alat perekam ini sama seperti alat 

tulis dimana fungsinya untuk merekam kejadian-kejadian pada saat 

melakukan wawancara. Sedangkan dokumentasi berfungsi juga untuk 

merekam atau mengambil gambar-gambar pada saat melakukan 

penelitian wawancara terhadap responden. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

       Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.  

1. Teknik Pengolahan Data 

       Setelah data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya menolah 

data tersebut dengan langkah-langkah berikut: 

a. Reduksi Data 

      Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada pengabstrakan 

dan transformasi pada data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

Pada reduksi data ini yaitu menambah yang memiliki kekurangan pada saat 

pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan ataupun observasi. Data 

ini akan memberikan gambatan yang lebih spesifik untuk mempermudah 

penelitian pada saat mengumpulkan data. 

b. Penyajian Data 

      Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa uraian singkat, 

catatan lapangan, dan juga bagan. Yang paling sering digunakan dalam dalam 

menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya 

penyajian data ini dapat memudahkan pemahaman yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dikaji. 

c. Editing (Pemeriksaan Data) 

      Editing adalah meneliti data-data atau informasi yang telah didapatkan, 

terutama hasil dari wawancara maupun observasi seperti kelengkapan 

jawaban, tulisan, kejelasan, kesesuaian sampai pada relevansinya terhadap 
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data lain. Peneliti akan melakukan editing terhadap hasil dari wawancara, 

pengamatan maupun dokumentasi terkait dengan apa yang peneliti butuhkan. 

d. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam analisis data dalam penelitian kualitatif 

adalah verifikasi dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari 

peneltian. Sebelum melakukan atau membuat kesimpulan maka terlebih 

dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data, pemeriksaan data atau editing, 

sampai pada kesimpulan atau verifikasi dari hasil penelitian tersebut. Setelah 

melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang dibuat dalam bentuk narasi.  Kesimpulan ini tahap akhir dari 

kegiatan analisis data.  

2. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang dibahas secara mendalam untuk 

kemudian dapat ditarik kesimpulan pada hasil analisis data. 

 

G. Pengujian Pengabsahan Data 

      Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, membutuhkan 

adanya standar untuk melihat kebenaran terhadap hasil penelitian. Keabsahan 

data ini dilakukan untuk membuktikan dan juga sekaligus mempertanggung 

jawabkan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh.  

Sehingga untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

teknik pengujian keabsahan data berupa triangulasi terhadap analisis kualitatif. 
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Tujuan triangulasi ini untuk meningkatkan suatu kekuatan metodologis, 

interpretative, maupun teoritis dari penelitian itu sendiri. Triangulasi ini juga 

diartikan sebagai bahan untuk pengecekan data melalui metode, sumber, dan 

waktu.54  

Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan triangulasi 

metode untuk menguji data dari hasil penelitian tersebut. Traingulasi metode 

dapat dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan 

cara yang berbeda, yaitu dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi.

                                                           
54 Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian 

Kualitatif di Bidang kesehatan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol. 12 no. 3, 
(2020), h. 150-151. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 

2022 TENTANG PERLINDUNGAN GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH 

SYAR’IYYAH 

A. Prosedur Penanganan Perlindungan Hukum Bagi Guru Di Kota Makassar 

Dengan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat berguna untuk 

mengintegrasikan suatu kepentingan yang mengatur pergaulan kehidupan. 

Hukum dapat memberikan suatu ketertiban, keadilan, kedamaian, kemanfaatan, 

kepastian, dan perlindungan bagi negara maupun masyarakat. Kewajiban suatu 

negara yaitu berhak melindungi setiap warga negaranya sesusai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4.  Dengan 

demikian, perlindungan hukum yang diberikan semata-mata hanya untuk 

menjamin keberlangsungan kehidupan rakyatnya dengan keadilan dan 

kedamaian. Tak terkecuali seorang guru yang membutuhkan suatu perlindungan 

hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun batin. Semua 

Perlindungan hukum terhadap seorang guru sangat diperlukan untuk memenuhi 

seluruh hak-hak asasi manusia ataupun kepentingan individualnya.  

Guru sendiri merupakan sosok orang yang berperan dalam membantu 

suatu proses belajar mengajar, membimbing, mengarahkan dan bahkan melatih 

seseorang untuk membentuk peningkatan dan pengembangan kualifikasi 

akademik maupun non akademik. Maka dari itu guru berhak mendapatkan 

perlindungan dari pemerintahan, organisasi profesi guru, satuan pendidikan 

bahkan orang tua siswa. Setiap guru yang ada di kota Makassar akan 

mendapatkan perlindungan sesuai yang diatur dalam peraturan daerah Kota   
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Makassar nomor 5 tahun 2022 mengenai perlindungan guru. 

Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah belum tentu 

sepenuhnya berjalan dengan semestinya, karena nyatanya masih banyak seorang 

guru yang yang telah mengalami kekerasan, ancaman dan perlakuan diskriminatif 

dari orang tua bahkan siswa itu sendiri sehingga dalam kondisi ini sangat 

berimplikasi terhadap guru dan enggan melaksanakan perannya sebagai 

pendidik.   .  

Lahirnya  PERDA tentang perlindungan guru ini menjadi payung hukum 

untuk seorang guru yang sedang melaksakan tugas dan kewajibannya. 

Pemerintah membuat peraturan ini guna untuk melindungi hak-hak guru, 

dikarenakan pada sekarang ini guru kurang dihormati dan disegani oleh 

siswanya. Banyak kekerasan dan diskriminatif  yang didapatkan oleh guru dari 

orang tua dan siswanya, maka dari itu Pemerintah, Dinas Pendidikan, PGRI dan 

Sekolah berhak melakukan suatu penanganan jika terjadi sesuatu terhadap guru. 

Penanganan itu sendiri merupakan proses tindakan dengan cara 

menangani serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang 

bersangkutan. Dalam hal ini setiap perkara dapat dikendalikan dan diselesaikan 

dengan cara litigasi dan non litigasi. 

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian yang 

dilaksanakan melalui peradilan yang berkewenangan untuk memutuskan suatu 

perkara yang bersengketa. Semua pihak saling berhadapan satu sama lain untuk 

mempertahan hak-haknya di muka persidangan. Hasil akhir dari sengketa melalui 

litigasi ini yaitu putusan dari hakim. Sedangkan non litigasi ini adalah proses 

penyelesaiannya di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan antar belah pihak. 
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Dalam penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu mediasi, 

arbitrase, negosiasi dan konsiliasi. 

Peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang 

perlindungan guru ini memuat dalam penyelesaian sengketa dalam pasal 26 ayat 

(1), (2) dan (3) yang berbunyi: 

1. Penyelesaian sengketa guru dilakukan dengan upaya mediasi. 

2. Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika 

tidak terjadi tindak pidana. 

3. Apabila terjadi tindak pidana, maka  penyelesaiannya dilakukan oleh 

aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.55  

 Perihal ketentuan diatas untuk menyelesaikan suatu sengketa seorang 

guru dengan pihak lain adalah dengan cara upaya mediasi, dimana para pihak 

yang bersangkutan saling berhadapan dan melibatkan pihak ketiga yang netral 

untuk mendapatkan solusi dalam mecapai penyelesaian dengan cara damai. Jika 

upaya mediasi ini tidak berhasil dan terbukti adanya melakukan tindak pidana 

maka dilakukan penyelesaian ini sampai pada membawa aparat penegak hukum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan 

perlindungan hukum bagi seorang guru telah dilakukan sesuai dengan aturan 

perda nomor 5 tahun 2022 pada pasal 26. Diperjelas berdasarkan wawancara 

                                                           

55 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang 
Perlindungan Guru, bab 12, pasal 26. 
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yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dr. Daniati, S.STP., M.H. selaku kepala 

bagian hukum pada sekretariat daerah kota Makassar yang mengatakan bahwa:  

“Mengenai penangannya tentunya diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu 
ada litigasi dan non litigasi, litigasi itu melalui pengadilan dan non litigasi 
melalui mediasi, di hadirkan guru yang bersangkutaan, orang tuanya, anak 
yang bersangkutan, saksi yang berada di tempat kejadiannya dan yang 
menjadi mediator itu kepala sekolahnya”56 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa penanganan perlindungan hukum 

bagi guru sudah sesuai dengan ketentuan PERDA nomor 5 tahun 2022 pada pasal 

26 yang memiliki 2 prosedur untuk menyelesaikan suatu perkara yaitu litigasi 

dan non litigasi. Untuk penyelesaian yang pertama melakukan mediasi dan di 

damping oleh dinas pendidikan. Hal ini juga sama yang telah disampaikan oleh 

Bapak Hairil Rahmad, S.Pd. Selaku staf GTK (Pengadminis Trasi Sertifikasi) yang 

mengatakan bahwa: 

“Untuk penanganannya itu yang pertama melakukan mediasi dengan cara 
kepala sekolah memanggil orang-orang yang bersangkutan dan 
memberikan solusi bersama-sama dan jika sudah berdamai maka dinas 
pendidikan hanya memberikan masukan agar kejadian tersebut tidak 
terulang lagi diarea sekolah maupun diluar, tetapi jika tidak dapat 
menyelesaikan kasusnya maka kami tidak hanya memberikan masukan 
tapi juga ikut serta dalam melakukan mediasi dan memberikan solusi . Nah 
kalau ada guru yang sampai dilaporkan oleh orangtua siswa karena 
melakukan tindakan hukum maka kami dari dinas pendidikan akan 
berkerjasama dengan penegak hukum”57 

Selain itu ditambahkan lagi: 

“Saat peraturan itu sudah ada mulai tahun 2022 kalau tidak salah itu hanya 
2 kasus yang terjadi ada sekolah SD. Dan 2023 itu ada 1 kasus yang terjadi. 
Nah kasus 2 ini hanya dilakukan melalui mediasi untuk penyelesaiannya 

                                                           

56 Daniati, KABAG Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 
2024, di Kantor Wali Kota Makassar Jl. Ahmad Yani No.2. 

57 Hairil Rahmat, Staf GTK (Pengadiminis Trasi Sertifikasi) pada tanggal 13 Desember 
2023, di Dinas Pendidikan Kota Makassar Jl. Anggrek Raya No.2. 
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Alhamdulillah sudah berdamai sedangkan untuk sampai kepengadilan itu 
tidak ada hanya sampai mediasi saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 
mulai dari tahun 2017 sampai adanya PERDA ini hanya ada 3 kasus, pada 
tahun 2017 itu ada 1, 2018 itu ada 1, 2019 ada 1, sedangkan 2020 dan 2021 
itu juga tidak ada karena guru dan siswakan tidak ketemu dilingkungan 
sekolah karena covid-19 jadi tidak ada kekerasan yang terjadi di sekolah. 
Nah untuk penyelesaiannya ini dilakukan melalui mediasi dan ada juga 
beberapa yang sampai memasuki ranah kepolisian begitu dek.”58 

Dalam hal ini dinas pendidikan kota Makassar akan ikut serta untuk 

melakukan mediasi dan menyelesikan perkaranya pada saat belum ada titik 

terang antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika orang tua 

telah melaporkan guru karena adanya tindak pidana dan tidak berhasil dalam 

penyelesaian mediasi maka dinas pendidikan juga akan berkerjasama dengan 

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Untuk perkara atau kasus guru 

pada tahun 2017 sampai 2023 terdapat 6 kasus dan penyelesaiannya ada melalui 

ranah pengadilan (litigasi) dan mediasi (non litigasi).  

NO Kasus Guru Penyelesaian Kasus 

1. Pencabulan Litigasi 

2. Pungli (Pungutan Liar)  Litigasi 

3. Pemalsuan Data Litigasi 

4. Kekerasan  Non Litigasi 

5. Kekerasan Non Litigasi 

6. Penganiayaan Non Litigasi 

Tabel 2.1 

 

                                                           

58 Hairil Rahmat, Staf GTK (Pengadiminis Trasi Sertifikasi) pada tanggal 13 Desember 
2023, di Dinas Pendidikan Kota Makassar Jl. Anggrek Raya No.2. 
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Dapat kita lihat bahwa dengan adanya peraturan perlindungan guru ini 

telah meminimalisir adanya kekerasan yang didapatkan oleh guru dari tahun 

2015 sampai 2023. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abdul Basir S.Pd, Gr 

selaku pengurus yayasan PGRI yang mengatakan bahwa:  

“Kita mempertemukan mereka, kita memanggil siswa, orangtuanya, dan 
guru yang bersangkutan kemudian diselesaikan dengan cara 
kekeluaragaan tanpa ada merasa dirugikan oleh kedua belah pihak yang 
didampingi oleh yayasan PGRI. Tetapi kalau menyangkut tentang narah 
hukum maka kami dari yayasan itu tidak berhak untuk menangani hal 
tersebut, kita tetap menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Dan 
mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini yang dibuat oleh 
pemerintah kasus guru akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya”59  

Berbeda halnya dengan dinas pendidikan, dimana yayasan PGRI tidak 

memiliki kewenangan atau tidak berhak ikut serta jika seorang guru telah 

dilaporkan oleh pihak yang berwajib. Akan tetapi ikut mendampingi seorang guru 

pada saat melakukan mediasi atau non litigasi.  

Mengenai proses penanganan dalam lingkup sekolah yang disampaikan 

oleh Ibu Dra. H. Ariani selaku Kepala Sekolah SMAN 12 Makassar menyampaikan 

bahwa: 

“sepanjang sekolah kami masih bisa menangani secara kekeluargaan maka 
kita lakukan dengan cara kekeluargaan dan dibantu oleh dinas pendidikan, 
akan tetapi jika masalah ini tidak bisa kami tangani yah terpaksa kita 
serahkan kepada kepihak kepolisian tapi jelas kami juga melakukan 

                                                           

59 Abdul Basir, Pengurus Yayasan PGRI pada tanggal 16 Desember 2023, di Yayasan 
Persatuan Guru Republik Indonesia Jl. Amanagappa No. 34. 
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pendampingan dan mengkordinasi kepada dinas pendidikan untuk tindak 
lanjutnya”60 

Terkait data survey mengenai prosedur penangan perlindungan hukum 

terhadap guru untuk penyelesaian suatu sengketanya dengan cara non litigasi 

atau upaya mediasi, apabila terjadi tindak pidana maka bentuk penyelesaiannya 

dilakukan dengan pihak penegak hukum atau jalur litigasi. Hal ini sesuai dengan 

pasal 26 peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang 

perlindungan guru. 

 

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemerintah, Satuan Pendidikan, 

Organisasi Profesi Guru Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Guru Di 

Kota Makassar 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang perlindungan guru dan 

dosen pada pasal 1 ayat (1) mendefiniskan guru sebagai seorang pendidik 

profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedudukan 

guru sebagai tenaga kependidikan bertujuan untuk melaksanakan suatu sistem 

pendidikan agar mewujudkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berilmu, berakhlah mulia, 

mandiri, kreatif dan dapat bertanggung jawab sebagai warga negara yang 

demokratis. Hal ini diperjelas lagi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

                                                           

60 Ariani, Kepala Sekolah SMAN 12 Makassar pada tanggal 22 Desember 2023, di Sekolah 
SMAN 12 Makassar. 
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peneliti kepada Ibu Dr. Daniati, S.STP., M.H. selaku kepala bagian hukum pada 

sekretariat daerah kota Makassar yang mengatakan bahwa:  

 
“Mengenai hak-hak guru yang harus dilindungi itu karena tupoksinya 
mereka mencerdaskan generasi bangsa, memberikan pengetahuan dan 
juga mengajarkan hal-hal yang baik jadi kalau hak-haknya tidak terlalu 
banyak dilindungi, misalnya orang tua yang mengitervensi proses belajar 
mengajar diranah sekolah sehingga program pendidikan juga tidak 
berjalan sesuai dengan kurikulum pendidikan”61 

Sehingga seorang guru dapat mengembangkan profesinya untuk peserta 

didik agar mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan berilmu, maka 

diperlukan adanya perlindungan dari pemerintah, satuan pendidikan, organisasi 

profesi guru dan orangtua. Agar guru dapat menjalankan tugasnya tanpa merasa 

khawatir pada saat melakukan proses pembelajaran dan memperolah rasa aman 

serta jaminan keselamatan yang telah dijamin agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Perlindungan guru secara yuridis telah diatur dalam ketentuan peraturan-

peraturaan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 

mengenai sistem pendidikan nasional, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2017 tentang 

guru dan ada dari kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2023 

tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkukan satuan pendidikan. 

Peraturan ini dibuat sebagai landasan utama atau dasar hukum untuk 

memberikan perlindungan terhadap guru. 

Selain itu, guru berhak dilindungi dalam segala aspek baik itu dari 

perlindungan hukumnya, profesinya, perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja serta hak atas kekayaan intelektualnya. Perlindugan ini diberikan untuk 

                                                           
61 Daniati, KABAG Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 

2024, di Kantor Wali Kota Makassar Jl. Ahmad Yani No.2. 
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menjamin hak-hak sebagai seorang guru yang menjalankan tugasnya, 

kewenangan dan kewajibanya. Guru dalam mejalankan tugasnya sebagai seorang 

pendidik, maka guru mempunyai kewenangan dalam memberikan hukuman 

kepada peserta didiknya yang dianggap melakukan kesalahan. Akan tetapi, 

hukuman yang diberikan kepada siswanya sering dianggap sebagai pelanggaran 

HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak dalam persepsi dari orang 

tuanya. 

Hal ini pemerintah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan juga 

orang tua wajib bertanggung jawab dalam melindung guru. Berdasarkan 

keterangan yang diberikan oleh Ibu Dr. Daniati, S.STP., M.H. selaku kepala bagian 

hukum pada sekretariat daerah kota Makassar mengenai pertanggung jawaban 

dalam perlindungan guru  yang mengatakan bahwa:  

“Yah kami akan selalu bertanggung jawab untuk melindungi guru, dimana 
kami akan melindunginya dan juga menjamin hak-haknya sebagai guru. 
Selain itu juga kami akan menkoordinir dinas pendidikan dan pgri untuk 
melindungi guru pada saat mendapatkan kekerasan begitu.”62 

Pertanggungjawaban yang diberikan untuk seorang pendidik yaitu akan 

melindungi dan menjamin seluruh hak-hak guru yang ada di Kota Makassar dan 

juga hanya mendorong dinas pendidikan dan yayasan PGRI untuk lebih 

mengutamkan perlindungan guru. Selain itu satuan pendidikan dalam 

pertanggung jawaban telah memberikan keterangan dari salah satu perwakilan 

dinas pendidikan Makassar yaitu Bapak Hairil Rahmad, S.Pd. Selaku staf GTK 

(Pengadminis Trasi Sertifikasi) yang mengatakan bahwa: 

                                                           

62 Daniati, KABAG Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 
2024, di Kantor Wali Kota Makassar Jl. Ahmad Yani No.2. 



75 

 

 

 

“Untuk pertanggung jawaban melindungi guru itu sendiri kami selaku 
dinas pendidikan akan selalu membantu guru dalam hal segala hak-hak 
yang dimilikinya, itu yang bertama. Dan yang kedua itu kami akan 
membantu pihak sekolah jika ada seorang guru yang dipukul dengan 
melalui mediasi terutama, jika saja orang tua itu melaporkan ke pihak yang 
berwajib maka kami akan berkerjasama dengan pengacara dan juga polisi”  

Dinas pendidikan kota Makassar akan bertanggung jawab dalam 

perlindungan guru ini. dengan selalu memberikan segala hak-hak asasi guru serta 

mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap 

guru. Perlindungan dari dinas pendidikan juga akan menerima laporan yang 

menjadi korban kekerasan serta ikut mendampingi pada saat penyelesaiiannya 

dilakukan melalui penegak hukum. Sedangkan yang disampaikan oleh salah satu 

organisasi profesi guru yaitu perwakilan dari Yayasan PGRI yaitu Bapak Abdul 

Basir S.Pd, Gr yang mengatakan bahwa: 

 
“Pertanggung jawaban yayasan itu sangat besar, artinya kami akan 
menjamin guru agar dapat mempergunakan haknya sebagai guru di 
sekolah dan juga kami dari yayasan ini akan membantu guru jika mereka 
mendapatkan kekerasan atau ancaman dari orang tua siswa, dimana kita 
akan berusaha mencegah dan melindunginya. Mulai dari membersamai 
guru saat melakukan mediasi dan jika sudah di ranah pihak berwajib maka 
itu bukan tanggung jawab kami kami hanya sebatas melakukan 
perdamaian saja”63 
 
Selain menjamin hak guru, Yayasan Pgri juga melakukan pencegahan dan 

meminimalisir terjadinya kekerasan dan ancaman dari orang tua siswa atapun 
pihak yang lain. Tanggung jawab inilah yang akan memberikan rasa aman oleh 
guru dan tidak merasa khawatir lagi jika berada di lingkungan sekolah. Selain itu 
mendampingi seorang guru pada saat melakukan mediasi untuk penyelesaian 
sengketa guru, akan tetapi jika sudah ada di ranah penegak hukum maka pihak 
yayasan PGRI bukan tanggung jawabnya lagi. sedangkan keterangan yang 

                                                           

63 Abdul Basir, Pengurus Yayasan PGRI pada tanggal 16 Desember 2023, di Yayasan Persatuan 

Guru Republik Indonesia Jl. Amanagappa No. 34. 
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diberikan oleh Ibu Hj. Hajjah jamilah, S.Pd selaku bendahara Sekolah SMAN 12 
Makassar yang mengatakan bahwa:   

 
“Jelas kalau kami utamakan itu adalah keamanan dulu untuk guru dan juga 
ada tim satgas keamanan yang berkerja sama dengan sekolah. Kami dari 
pihak sekolah juga sangat berterima kasih terhadap dinas pendidikan 
untuk membantu dan mempertanggungjawabkan seluruh ha-hak guru dan 
untuk pgri juga begitu.”64 
 

sedangkan yang disampaikan oleh Orang Tua siswa yang mengatakan bahwa: 
 
“Kalau soal itu kami selaku orang tua siswa hanya menghormati guru 
karena mereka yang telah mengajar, membimbing anak kami. Soal 
pertanggung jawabnya untuk perlindungan hukumnya itu dari orang tua 
mungkin tidak ada atau kami yang tidak tau. Yang penting kami selalu 
mendudukung apapun keputusan dari pihak sekolah dan pihak-pihak yang 
bersangkutan mungkin juga peraturan yang ada seperti yang adek 
sampaikan. tapi yah itu setiap orang tua berbeda-beda”65 
 

Guru selaku mendidik dan membimbing siswa, orang tua hanya 

memberikan rasa hormat dan mendukung peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah untuk melindungi seorang guru. 

Dari hasil observasi wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa 

pertanggung jawaban dalam hal perlindungan hukum bagi guru dari pemerintah 

hanya memberikan hak-haknya sebagai guru untuk mejalankan tugasnya selain 

itu pemerintah juga hanya mendorong tanggung jawab dari dinas pendidikan, 

PGRI dan sekolah untuk turut serta melindungi guru, satuan pendidikan dalam 

hal perlindungan hukumnya yaitu ikut serta dalam membantu pihak sekolah 

                                                           
64 Hajjah Jamila, Bendahara Sekolah SMAN 12 Makassar pada tanggal 22 Desember 2023, di 

Sekolah SMAN 12 Makassar. 

65 Alrianti Dan Dewi, Orang Tua Siswa pada tanggal 22 Desember 2023, di Sekolah SMAN 12 

Makasaar. 
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untuk melakukan mediasi tetapi jika sudah berlanjut keranah pihak berwajib 

maka dinas pendidikan berhak menyediakan bantuan hukum untuk membantu 

guru dalam hal kasus yang terjadi, begitupun dengan organisasi profesi guru 

berhak melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya kekersan guru 

serta mengdampi guru saat melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa 

guru, selain itu orang tua wajib memberikan rasa keamanan untuk guru, 

memberikan rasa hormat dan mendukung PERDA untuk perlindungan guru. 

Seorang guru sebagaimana mereka telah melaksanakan tugasnya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanggungjawaban perlindungan hukum 

bagi guru sudah sesuai dengan ketentuan PERDA nomor 5 tahun 2022 pada pasal 

9, 10, 11 dan 13.   

Selain itu dari hasil wawancara, menurut peraturan daerah kota Makassar 

nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan guru dalam pasal 9, 10, 11 dan 13 yang 

mengatur perlihal pertanggung jawabannya untuk guru sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:  

1) menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan 

menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;  

2) menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, 

menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;  
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3) mendorong tanggung jawab satuan pendidikan, organisasi profesi 

guru, masyarakat, orangtua dan keluarga;  

4) melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, 

meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, 

eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;  

5) mencegah, merninimalisir, dan menangani guru yang menjadi 

korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap 

guru;  

6) menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi 

guru;  

7) memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru;  

8) menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas 

dan tanggung jawab profesi guru;  

9) melakukan pernbinaan, pengawasan dan evaluasi; dan  

10) mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk 

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru 

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

2. Satuan Pendidikan  

Satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru yang meliputi:  
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a. mencegah dan meminimalisir guru yang menjadi korban tindak 

kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;  

b. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah serta 

meminimalisir terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan 

salah terhadap guru;  

c. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat;  

d. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru; dan  

e. meningkatkan dan/ atau mengembangkan kemampuan guru dalam 

mengembangkan profesinya. 

3. Organisasi Profesi Guru 

Organisasi Profesi Guru mempunyai tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru yang meliputi:  

a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan 

menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;  

b. mencegah dan merninimalisir guru yang menjadi korban tindak 

kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;  

c. menerima laporan, melakukan koordinasi dan kerjasama serta 

meminimalisir terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan 

salah terhadap guru;  

d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;  
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e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan guru; dan  

f. meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan guru dalam 

mengembangkan profesinya. 

4. Orang Tua 

Orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk 

berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui 

pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, 

budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.66 

 

C. Perlindungan Guru Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah 

melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna dan 

Nabi Muhammad dituskan sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas 

oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase 

masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah 

sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab 

kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.  

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang 

telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakann oleh 

Imam al-Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah 

melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya". 

                                                           
66 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Guru, bab 4, pasal 9. 
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Dengan kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap 

permasalah dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau siyasah.67 

Siyasah Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti sesuatu yang 

bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat 

syar’i atau sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Tujuan utama yang hendak dicapai 

ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem 

pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam 

menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan 

kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. 

Siyasah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan 

untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan 

hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat 

dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.68  Diakui memang Islam sebagai 

agama universal secara mantuq tidak disebutkan “as-siyasah as-syar’iyyah” tetapi 

secara mafhum dapat diketahui bahwa teks Al-Qur’an membicarakan banyak 

mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik. Artinya agama tidak 

hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga mengatur seluruh dimensi 

kehidupan.69 

                                                           

67 Anton Afrizal Candra, “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah”, Jurnal UIR Law 

Review vol. 01 no. 02 (Oktober 2017), h. 161. 

68 http://digilib.uinsa.ac.id/10731/5/bab%202.pdf , Diakses pada tanggal 7 Januari 

2024. 
69 Irwanto, https://media.neliti.com/media/publications/57512-ID-peranan-siyasah-

syariyyah-dalam-memahami.pdf. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024. 

https://media.neliti.com/media/publications/57512-ID-peranan-siyasah-syariyyah-dalam-memahami.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/57512-ID-peranan-siyasah-syariyyah-dalam-memahami.pdf


82 

 

 

 

Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sistem ketatanegaraan tersebut 

terdapat seorang pemimpin yang memimpin untuk kemaslahatan umat manusia 

di dunia dan di akhirat sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah. Dikehendakkan 

untuk membuat sistem peraturan dengan seadil-adilnya. Ditegaskan dalam ayat 

Al-Quran surah Ali-Imran ayat 26 yang berbunyi: 

اۤ  نْ ت ش  تعُِزُّ م  اۤءُُۖ و  نْ ت ش  ت نْزِعُ الْمُلْك  مِمَّ اۤءُ و  نْ ت ش  نْ قلُِ اللّٰهُمَّ مٰلِك  الْمُلْكِ تؤُْتِى الْمُلْك  م  تذُِلُّ م  ءُ و    

يْرُُۗ اِنَّك  ع لٰى كُل ِ ش يْءٍ ق دِيْرٌ  اۤءُُۗ بيِ دِك  الْخ   ت ش 

Terjemahan : “Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan.Engkau 

berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, 

dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau 

kehendaki dan Engkau muliaka barangsiapa yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya 

Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.” Q.S. Ali-Imran/3: 

26. 

Selain ayat di atas, pemimpin berkewajiban untuk menjadi orang adil tidak 

membeda-bedakan bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya. Menjadi seorang 

pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syariat tersendiri, seperti dalam Al-

Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi: 

ا ى ا نْفسُِكُمْ ا وِ الْو 
لٰٰٓ ل وْ ع  ِ و  د اۤء  لِِلّّٰ امِيْن  بِالْقِسْطِ شُه  نوُْا كُوْنوُْا ق وَّ ا الَّذِيْن  اٰم  بيِْن َۚ انِْ يٰٰٓا يُّه  الْْ قْر  لِد يْنِ و   

ا ا وْ تعُْرِضُوْ يَّكُنْ غ   ٰٓ اِنْ ت لْو  ى ا نْ ت عْدِلوُْاَۚ و  وٰٰٓ اُۗ ف لَ  ت تَّبعِوُا الْه  ُ ا وْلٰى بهِِم  ا ف اِنَّ للّّٰٰ  ك ان  نيًِّا ا وْ ف قِيْرًا ف الِلّّٰ  

بِيْرً  لوُْن  خ  ا ت عْم  ١بمِ   

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
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terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” Q.S. An-Nisa/5 : 13570 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan harus 

membuat peraturan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat 

sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah. Tak terkecuali pemerintah harus 

membuat peraturan mengenai perlindungan seorang guru seperti pemerintahan 

kota Makassar telah membuat PERDA nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan 

guru. 

Guru diposisikan sebagai profesi yang begitu mulia dikarenakan guru 

adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh allah swt dan dengan ilmunya itu dia 

menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapaatkan, memperoleh serta 

menuju kebaikan di dunia ataupun diakhirat.71 Dengan demikian seorang guru 

bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga 

membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran 

islam, oleh karena itu guru di sebut dengan orang yang mulia. Hal ini juga yang 

disampaikan oleh AG. Dr. KH Baharuddin HS, MA selaku ketua umum MUI 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

 

                                                           

70 http://digilib.uinsa.ac.id/10731/5/bab%202.pdf, Diakses pada tanggal 7 Januari 2024. 

71 Ahmad Miftakul Huda dkk, “Kedudukan Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, 
Jurnal Pendidikan Islam vol. 18 no. 2, (Juli-Desember 2021), h.31.  
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“Jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia, sehingga Imam 
Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada suatu pekerjaan lebih mulia dari 
pada guru kenapa karena yaitu bisa menghasilkan orang-orang 
menjadikan lebih baik. Makanya nabi itu mengatakan aku diutus untuk 
menjadi guru untuk mengajar. Jadi guru itu sangat-sangat penting dalam 
islam”72 

Selain itu ditambahkan juga: 

“guru itu adalah wakil dari pada nabi dan juga sebenarnya pewaris dari 
nabi untuk menyampaikan dakwah-dakwah pendidikan, dan akhlak” 

Berdasarkan keterangan yang diberikan, maka guru adalah profesi yang 

sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai islam dan juga 

mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi. Sehingga seorang guru 

harus mendapatkan perlindungan karena mereka bisa mengasilakan manusia-

manusia menjadi yang lebih baik. Ini juga di tambahkan oleh AG. Dr. KH 

Baharuddin HS, MA selaku ketua umum MUI Makassar yang mengatakan bahwa: 

 
“Gurukan itu termasuk dalam satuan pekerjaan jadi harus ada 
perlindungan, makanya itu guru harus dilindungi oleh pemerintah, 
masyarakat dan juga orang tua. Kapan guru tidak dilindungi maka mereka 
tidak merasa aman, kalau merasa tidak aman maka akan berakibat 
keorang-orang yang diajar” 
 

Bahwa islam menghargai guru terlihat dari kedudukannya yang setingkat 

dibawah nabi dan rasul oleh katena itu pemerintah, masyarakat, orangtua harus 

melindungi semua hak-hak seorang guru.  

بِــ ى النَّاس  بِصِغ ارِ  بَّانِيُّ الَّذِى يـُـر  يقُ الُ ا لرَّ اء  و  اء  عُل م  اء  فقُ ه  يْن  حُل م  بَّانِيِ ـ الْعِلْمِ كُوْنــُوْا ر   

 ق بْل  كِب ارِهِ 

                                                           
72 AG. DR. KH. Baharuddin HS, M.A., Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar pada 

tanggal 10 Desember 2023, di Kantor Majelis Ulama Indonesia Jl. Tarakan, No. 155 B Ruko 5/6, 

Kota Makassar. 
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Artinya: “Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fiqih, dan ulama. Disebut pendidik 
apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-
sedikit yang lama-lama menjadi banyak.” (HR Bukhari).  

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن 

 أكرم الله فمأواه الجنة

Artinya: “Barang siapa memuliakan orang alim (guru) maka ia memuliakan aku. 
Dan barang siapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah. Dan 
barang siapa memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga.” 
(Kitab Lubabul Hadits).73 

Guru dalam islam sangat dimuliakan, sehingga Imam Al-Ghazali 

mengatakan bahwa tidak ada suatu pekerjaan yang lebih mulia dari pada guru.  

Oleh karena itu, guru berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan 

masyarakat. Pemerintahan harus membuat peraturan sesuai dengan prinsip 

siyasah syar’iyyah mengenai perlindungan seorang guru seperti perda kota 

Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang perlindungan guru. Sebagaimana siyasah 

syar’iiyah diartikan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslahatan umat 

manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 https://ikhbar.com/tadris/10-hadis-tentang-guru/. Diakses pada tanggal 7 Januari 

2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk prosedur penangananya untuk seorang guru ada dua cara yaitu 

ligitigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian yang dilaksanakan 

melalui peradilan yang berkewenangan untuk memutuskan suatu perkara 

yang ada tindak pidananya. Sedangkan non litigasi adalah proses 

penyelesaiannya di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan antar kedua 

belah pihak dan biasanya dilakukan melalui mediasi. Untuk melakukan 

penyelesaian melalui mediasi ini akan dihadirkan kedua belah pihak yang 

bersangkutan, pihak sekolah, dinas pendidikan, dan PGRI. Jika tidak dapat 

melakukan perdamaian dan tidak berhasil dalam penyelesaian mediasi ini 

maka dilanjutkan ke ranah pengadilan (Litigasi), dan didampingi dari 

pihak sekolah dan dinas pendidikan. Pada tahun 2017 sampai 2023 

terdapat 6 kasus yang terjadi terhadap guru, adapun untuk 3 kasus 

penyelesaiannya melalui litigasi sedangkan 3 kasusnya melalui non 

litigasi.   

2. Bentuk pertanggung jawaban Pemerintah hanya mendorong dinas 

pendidikan dan PGRI untuk melindungi hak-hak profesi guru, untuk 

satuan pendidikan dan organisasi profesi guru bertanggung jawab dalam 

memberikan hak-hak sebagai profesi guru, memberikan keamanan untuk 
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guru,  Selain itu mencegah dan merninimalisir adanya kekerasan guru 

serta membantu mendamaikan guru dengan orang yang terlibat, 

sedangkan jika sudah ke ranah kepolisian maka mereka akan  memberikan 

bantuan hukum untuk guru yang mendapatkan laporan dari orang tua 

siswa. Sedangkan untuk pertanggung jawaban dari orang tua adalah hanya 

mendukung adanya peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 

tentang perlindungan guru dan peraturan-peraturan yang lainnya. 

3. Siyasah syar’iyyah merupakan peraturan atau politik yang bersifat syar’i. 

Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar membuat peraturan mengenai 

perlindungan guru. Dalam islam guru diartikan sebagai profesi yang 

sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai islam dan 

juga mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi. Sehingga 

wajib memberikan perlindungan dari pemerintah untuk kemaslahatan 

manusia didunia dan diakhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-

adilnya.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka  penelitian senantiasa 

merekomendasikan implikasi, adapun implikasi dari penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Peneliti menyarankan agar pihak pemerintah dapat mensosialisasikan 

mengenai peraturan daerah kota Makassar nomor 5 tahun 2022 tentang 

perlindungan guru agar dapat diimplementasikan  karena masih banyak 

guru maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya 

peraturan tersebut.  
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2. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan, ancaman dan 

diskriminasi yang terjadi maka hendaknya kepada pihak-pihak yang 

berkaitan seperti pemerintah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru 

dapat mengambil langkah-langkah pembentukan kebijakan Anti-

kekerasan, ancaman, diskriminasi dan pelatihan khusus untuk deteksi 

keamanan. 
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