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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak 

 Dilambangkan

tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ha H ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Za Z Zet

س Sin S es

ش Syin Sy es dan ye

ص Shad Ṣ es (dengan titik di bawah)
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

ض Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbaik

غ Gain G eg

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك kaf K Ka

ل Lam L Ei

م Mim M Em

ن nun N En

و Wawu W We

ه ha H Ha

أ Hamzah ’ Apostrof

ي ya’ Y Ye
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B. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ Fathah A A

ِ Kasrah I I

ُ Dammah U U

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ ي Fathah dan ya Ai A dan I

َ و Fathah dan wau Au A dan U

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ, ا / ي fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

ِ ي kasrah dan ya I i dan garis di atas

ُ و dammah dan wau U u dan garis di atas
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D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h].  

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

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,( يِ)

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) 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. 

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. 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 huruf awal nama dari (orang, tempat, 
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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). 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 
Nama  : 

NIM   :  

Judul   :  

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui metode dakwah di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; (2) Untuk mengungkap faktor 
pendukung dan penghambat terlaksananya aktivitas dakwah di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif yang mencoba untuk 
menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan Dakwah di lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan dapat 
menjawab permasalahan di dalam penelitian itu sendiri. Adapun pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan komunikasi persuasif yang di dalamnya membahas 
tentang bagaimana cara mengajak, atau memberikan ajakan- ajakan serta mengubah 
pola pikir warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode dakwah di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan pelatihan. 
Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat dakwah di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Faktor penghambatnya yaitu Pandemi 
Covid 19 sehingga kurang bisa menghadirkan pendakwah dari luar serta kondisi 
psikologis narapidana yang berbeda-beda.  

Implikasi penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pembaca, acuan 
dan juga referensi penelitian yang berkaitan sebagai ragam penelitian antara ilmu 
komunikasi dan ilmu dakwah serta referensi bagi siapa yang ingin menjadi seorang 
pendakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  

Abel Farochi 

5010115093 

Fenomena dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

Makassar



BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian  

Dakwah merupakan kebutuhan bagi manusia, terutama umat muslim, karena 

dakwah adalah salah satu cara untuk mengajak dan menyeru manusia untuk 

melakukan kebaikan. Dakwah membantu umat muslim untuk membedakan mana hal 

yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk. Dakwah dapat dilakukan 

dengan cara lisan maupun tulis, asalkan pesan dakwahnya dapat tersampaikan dengan 

baik dan bisa diterima oleh umat muslim itu sendiri.  

Dakwah pada praktiknya merupakan kegiatan yang sudah cukup tua, yaitu 

sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di belantara 

kehidupan dunia ini. Tabligh dalam implementasinya merupakan kerja dan karya 

besar manusia baik secara personal maupun kelompok yang dipersembahkan untuk 

Allah SWT dalam rangka menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, 

menyuburkan persamaan dan mencapai kebahagiaan atas dasar ridha Allah SWT.   1

Dalam rumusan lain, dakwah diartikan sebagai proses internalisasi, transmisi, 

difusi, transformasi, dan aktualisasi penghambaan kepada Allah yang berkaitan 

dengan sesama manusia yang melibatkan da’i, maudhu, uslub, wasilah, dan mad’u 

dalam mencapai tujuan tertentu.  2

Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban taklifi dari Allah kepada umat- 

Nya, agar tujuan Islam dapat tercapai. Oleh karena sifatnya taklifi dan qath’i, maka 

 Enjang AS Aliyuddin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, (Bandung: Tim Widya Padjajaran, 2009),  1

h.1-3.

 Aep Kusnawan, Dimensi Ilmu Dakwah, (Bandung: Tim Widya Padjajaran, 2009), h.16. 2

1
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jelaslah bahwa dasar hukum dakwah sudah pasti bersumber dari Al-Qur’an dan Al- 

Hadits. Dalam hal ini, seluruh ulama sepakat bahwa hukum berdakwah itu wajib. 

Esensi dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, 

namun juga menyentuh pada pembinaan dan pembentukan diri sendiri, keluarga dan 

masyarakat Islam.  

Melihat betapa pentingnya dakwah bagi umat muslim sendiri, sehingga 

banyak umat muslim yang bersemangat melakukan kegiatan dakwah. Termasuk di 

Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang sengaja membentuk 

program dakwah internal dengan tujuan mengajak para narapidana untuk mulai 

berhijrah dan kembali melakukan hal kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan 

oleh Allah SWT. Pentingnya pelaksanaan dakwah di lembaga permasyarakatan salah 

satunya disebabkan oleh kondisi kehidupan di lembaga tersebut. Lembaga 

pemasyarakatan merupakan lembaga yang eksklusif, kehidupan di dalamnya memang 

ditujukan untuk memberi efek jera kepada penghuninya atas tindak kejahatan yang 

telah dilakukan, namun terkadang menyebabkan munculnya penyakit kejiwaan akibat 

stres dan depresi karena jauh dari keluarga serta kehidupan yang terisolasi.  

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah keberadaan narapidana yang me- 

rasakan kerasnya dan ketidaknyamanan hidup di lembaga pemasyarakatan. Kepri- 

hatinan pada kondisi kehidupan narapidana mengetuk naluri sebagai umat muslim un- 

tuk menolong, membantu dan menuntun mereka agar mampu menyelesaikan masa- 

lahnya. Berupaya mengurangi beban hidup narapidana akibat harus hidup di lembaga 

pemasyarakatan. 

Aktivitas dakwah yang dilakukan kepada narapidana merupakan suatu bentuk 

binaan spiritual melalui pemberdayaan Ibadah. Karena melalui pemberdayaan ibadah, 
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kesadaran spiritualnya akan tercapai.  Terbentuknya kesadaran spiritual berdampak 3

pada timbulnya kesadaran bagi narapidana untuk tidak melakukan hal-hal negatif 

yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini terutama bagi 

narapidana narkoba dengan efek kecanduan yang sewaktu-waktu dapat mereka 

rasakan.  

Kesadaran spiritual yang tercapai melalui pemberdayaan ibadah 

mengindikasi- kan bahwa spiritualitas akan terwujud melalui pelaksanaan syariat 

yakni suatu tahapan dimana gagasan tentang Tuhan berkesan pada manusia sebagai 

wibawa yang merujuk pada rasa tunduk kepada Allah SWT, sehingga disaat manusia 

tidak berdaya maka ia akan kembali kepada Allah SWT. Hal ini menggambarkan 

bahwa kesadaran spiritual sebagai perwujudan spiritualitas menjadikan manusia 

selalu merasakan kehadiran Ilahi dalam kehidupan.  4

Spiritual yang terwujud berdampak pada timbulnya kesadaran narapidana 

bahwa segenap aspek kehidupannya senantiasa selalu dirasakan dalam pantauan Tu- 

han. Di samping itu, pembinaan spiritual juga bertujuan membangun kesiapan mental 

dan kesadaran diri para narapidana, baik ketika masih di dalam lembaga pemasyara- 

katan maupun ketika mereka telah bebas dari masa pidana (hukuman).  

Kesiapan mental dan kesadaran diri yang berhasil ditumbuhkan merupakan 

bekal penting bagi para narapidana.Sebuah survei menunjukkan bahwa seorang 

mantan narapidana yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan akhirnya masuk 

kembali ke lembaga pemasyarakatan bukan karena keinginan untuk melakukan 

 A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa membangun Agama dan Perad3 -
aban Islam (Jakarta: Kencana, 2011), h.107. 

 Mustari Mustafa, Agama dan Bayang-bayang Etis Syaikh Yusuf Al-Makassari (Yogyakarta: 4

Klis Yogyakarta, 2011), h.45-48. 



4

kejahatan lagi, tetapi hal itu terjadi karena vonis yang diterima dari masyarakat dirasa 

lebih menyakitkan dibanding di ruang sel penjara.  5

Kesiapan untuk menghadapi respons masyarakat sebagai salah satu tujuan 

pembinaan spiritual juga diharapkan mampu mengarahkan narapidana menjadi warga 

negara yang baik, patuh dan tunduk terhadap norma-norma atau hukum yang berlaku, 

serta tidak terjerumus kembali kepada tindakan kriminal yang pernah dilakukannya.  

Harapan dan tujuan pembinaan narapidana tersebut hanya dapat tercapai 

dengan upaya dan kerja keras dari setiap elemen yang berkopeten dalam melakukan 

pembinaan, karena melakukan pembinaan kepada narapidana merupakan hal yang 

tidak mudah. Mereka yang dibina adalah orang-orang yang berbeda dengan 

masyarakat biasa, tepatnya orang-orang yang memiliki masalah dengan hukum, 

keluarga, masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Di samping itu, perlu juga diketahui 

bahwa di antara para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan terdapat 

narapidana yang defect moralnya, yakni kriminal-kriminal yang tidak bisa disadarkan 

lagi.  6

Keberadaan narapidana dengan yang memiliki beragam karakteristik disebab- 

kan oleh perbedaan latar belakang dan problem kehidupan yang dialami, sehingga pe- 

nanganan dan pembinaan kepada narapidana juga berbeda sesuai dengan kondisi ob- 

jektifnya.  

Melakukan pembinaan berdasar pada kondisi objektif narapidana memerlukan 

upaya yang keras, sungguh-sungguh dan kompetensi serta kualifikasi yang memadai.  

 Perlindungan Marpaung, Fulfilling Life: Merayakan Hidup yang Bukan Main (Bandung: 5

MQ Publishing, 2007), h.8. 

 Kartini Kartino, Patologi Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.162 6
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Pembinaan yang diharapkan efektif membutuhkan suatu strategi dakwah yang 

tepat, karena strategi dakwah yang tepat dalam melakukan pembinaan merupakan 

salah satu syarat utama untuk mewujudkan efektivitas dakwah.  7

Menurut pengamatan awal penulis, proses dakwah terhadap narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki peran penting dalam 

pembinaan narapidana. Kegiatan tersebut juga intens dilakukan. Oleh karena itu, 

kondisi tersebut membuka wawasan penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai 

proses dakwah terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka penulis bisa menetap- 

kan pokok masalah dari judul skripsi ini. Dalam fokus penelitian ini bertujuan untuk 

membatasi ruang lingkup pembahasan pada pokok permasalahan saja. Untuk 

mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini 

difokuskan mengenai bagaimana metode dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

I Makassar dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terlaksananya 

aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

2. Deskripsi Fokus  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran, maka peneliti menguraikan 

fokus dalam penelitian ini yaitu:  

 Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah 7

Jemaah Tabligh (Makassar: Alauddin Press, 2011), h.10. 
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a. Metode dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, meliputi: cara 

cara tertentu yang dilakukan oleh seorang Da’i (komunikator) kepada mad’u un-

tuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasing sayang.  

b. Sasaran dakwah dalam penelitian ini adalah para narapidana di Lembaga Pe-

masyarakatan Kelas I Makasar yang merupakan narapidana penyalahguna narko-

ba.  

c. Faktor pendukung aktivitas dakwah adalah hal-hal yang menjadi penentu terlak-

sananya aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  

d. Faktor penghambat aktivitas dakwah hal-hal yang menjadi kendala terlaksananya 

aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan deskripsi fokus, maka pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses dakwah di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dari pokok masalah tersebut, maka peneliti 

mengemukakan dua sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana metode dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makas- 

sar?  

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terlaksananya aktivi- 

tas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?  

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui metode dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar.  
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b. Untuk mengungkap faktor pendukung dan penghambat terlaksananya 

aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Dalam penelitian diharapkan dapat berguna secara akademis yaitu 

menambah wawasan keilmuan dakwah, khususnya tentang fenomena dakwah 

dalam menambah ilmu pengetahuan, terutama pada bidang dakwah dan 

komunikasi bagi civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengembangan studi tentang fenomena dakwah saat ini. Khususnya untuk 

peneliti, akademisi dan umumnya bagi masyarakat.  

E. Tinjauan Kajian Terdahulu  

Penelitian yang membahas mengenai Fenomena Dakwah sudah banyak 

ditemui, berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan penulis akan 

memberikan gambaran mengenai perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan 

dilakukan:  

1. Faridah. “Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa” yang 

berfokus pada strategi dakwah dalam pembinaan spiritual narapidana. 

Fokus masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi dakwah dalam 

pembinaan spiritual kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita 
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kelas IIA Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis 

normatif, pendekatan dakwah, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi, 

dan pendekatan komunikasi, dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah 

dalam pembinaan spiritual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sungguminasa adalah keterpaduan antara aturan yang diterapkan den-

gan aktivitas dakwah.   8

2. Saiful Alam. “Metode Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Kabupaten Jeneponto”. 

Penelitian ini berfokus pada metode dakwah yang ditempuh oleh para da’i 

dalam pembinaan akhlak narapidana di Rumah Tahanan Negara (rutan) 

Ke- las IIB Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

so- siologi, pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa materi dakwah sesuai dengan metode dakwah yaitu bil-Hikmah, 

diskusi dan ceramah agama. Dalam pelaksanaannya adalah cukup berhasil, 

hal ini terbukti dengan semakin tingginya kesadaran narapidana yang 

menganggap bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) bukan tempat bagi 

orang-orang yang salah, melainkan menjadi tempat yang cukup membawa 

berkah bagi kehidupan dan bekal dimasyarakat.  9

 Farida, Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pe8 -
masyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa. Skripsi (Makassar: Fak. dakwah dan Komu-
nikasi UIN Alaud- din, 2014) 

 Saiful Alam, Metode Dakwah dalam Pembinaan Akhlaq Narapidana di Rumah Tahanan Ne9 -
gara Kelas IIB Kabupaten Jeneponto, Skripsi (Makassar: Fak. dakwah dan Komunikasi UIN Alaud- 
din, 2017).



BAB II  

TINJAUAN TEORITIS  

A. Ruang Lingkup Dakwah  

3. Pengertian Dakwah  

Dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari Bahasa Arab yang merupakan 

bentuk mashdar dari kata da’a, yad’u, da’watan, yang berarti seruan, ajakan, 

panggilan, do’a dan semacamnya.  Penggunaannya dalam Alqur’an, kata dakwah ini 10

ada juga disandarkan pada jalan setan, kepada keburukan atau jalan ke api neraka. 

Untuk memahami hakikat dakwah dalam Alqur’an, menurut Muhammad Fu’ad ‘Abd 

al-Baqi, dalam berbagai kosa kata dan turunannya sebanyak 299 kali, bentuk mashdar 

(dakwah) disebut 6 kali, dalam bentuk amr (ud’u) disebut 34 kali, dan dalam bentuk 

fi’il (da’ian dan da’i) disebut sebanyak 7 kali.  11

Dakwah yang terdapat dalam Al-Qur’an memiliki dua makna sekaligus, yaitu 

ajakan kepada kebaikan (syurga) dan ajakan kepada keburukan (neraka), seperti yang 

terdapat dalam QS. al-Baqarah / 2:221  

وَلاَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یؤُْمِنَّ ۚ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ ۗ وَلاَ 

ئكَِ  تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یؤُْمِنوُا ۚ وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ ۗ أوُلَٰ

ُ یدَْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفرَِةِ بإِذِْنھِِ ۖ وَیبُیَِّنُ آیاَتھِِ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ  یدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ ۖ وَاللهَّ

یتَذََكَّرُونَ 

 A. Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Quthub Rekontruksi Pemikiran Dakwah 10

Harakah, (Jakarta: Pedoman, 2000), h.144. 

 Muliaty Amin, Pengantar Ilmu dakwah (Alauddin Press, 2009), h.1.11

9
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beri-
man. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari Wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beri-
man. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.  12

Adapun makna dakwah menurut bahasa bisa berarti ajakan kepada kebaikan 

dan bisa bermakna ajakan kepada kejahatan. Namun dalam penggunaannya secara 

istilah di kalangan masyarakat Islam, dakwah lebih dipahami sebagai usaha dan 

ajakan kepada jalan kebenaran atau jalan Tuhan, bukan jalan kebatilan atau jalan se-

tan. Bahkan dalam perspektif ini, ajakan dan seruan ini tidak dinamai dakwah bila 

tidak dimaksudkan untuk membawa manusia ke jalan Allah SWT. 

Fhatul Bahri An-nabiry menjelaskan bahwa: “jika dilihat dari segi Bahasa 

(etimologi), maka dakwah dapat berarti memanggil, mengundang, mengajak, 

menyeru, mendorong atau permohonan”.  Dalam Al-Qur’an, kata dakwah dapat di13 -

jumpai pada beberapa tempat, dengan berbagai tempat dan redaksinya begitu pula 

dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Sering dijumpai istilah-istilah yang senada 

dengan pengertian dakwah. Ayat-ayat Al-Qur’an yang sejalan dengan pengertian 

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2001), h.43.12

 Fhatul Bahri An-nabiri, Meneliti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’i, (Jakarta: Am13 -
sah, 2008), h.17.



11

dakwah antara lain: Doa dan permohonan (QS. Al-Baqarah/2:186), seruan (QS. 

Fushshilat/41:33, QS. Yunus/10:25), panggilan untuk nama (QS. Al-A’raf/7:180).  14

QS. Al-Baqarah/2:186 

اعِ إذَِا دَعَانِ ۖ فلَْیسَْتجَِیبوُا ليِ  وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ ۖ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھمُْ یرَْشُدُونَ 

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jaw-
ablah), bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 
agar mereka selalu berada dalam kebenaran.  15

QS. Fushshilat/41:33 

ِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلمِِینَ  نْ دَعَا إلِىَ اللهَّ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

Terjemahnya: 

Siapakah yang lebih baik perkataanya daripada orang yang menyeru kepada 
Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku terma-
suk orang-orang yang menyerah diri.  16

QS. Yunus/10:25 

لاَمِ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  ُ یدَْعُو إلِىَٰ دَارِ السَّ وَاللهَّ

 Syech Ali Mahfudz, Hidayatul Mursyidin, Terj. Chadijah Nasution, (Yogyakarta: Usaha 14

Penerbitan Tiga A, 1970), h.17.

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2001), h.28.15

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.480.16
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Terjemahnya 

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang 
di kehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).  17

QS. Al-A’raf/7:180 

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ فاَدْعُوهُ بھِاَ ۖ وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائھِِ ۚ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا  َّEَِو

یعَْمَلوُنَ 

Terjemahnya: 

Hanya milik Allah Asmaa-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut Asmaa-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyim-
pang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan 
mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  18

Adapaun pengertian dakwah menurut istilah telah banyak dikemukakan oleh 

para pakar dan praktisi dakwah yang memberikan definisi menurut sudut pandang 

masing-masing, antara lain: 

Syech Ali mahfudh, dakwah ialah mendorong manusia agar berbuat kebajikan 

dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang ma’ruf dan melarang mereka berbuat 

mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.  19

M. Isya Anshary memberikan definisi bahwa dakwah islamiah artinya 

menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima 

dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam.  Sedangkan M. Amin Rais 20

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.211.17

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.174.18

 Syech Ali Mahfudz, Hidayatul Mursyidin, Terj. Chadijah Nasution, (Yogyakarta: Usaha 19

Penerbitan Tiga A, 1970), h.17.

 M. Isya Anshary, Mujahid Da’wah, (Bandung: Diponegoro, 1984), h.1320



13

berpendapat bahwa dakwah adalah setiap usaha rekontruksi masyarakat yang masih 

mengandung unsur-unsur jahiliah agar menjadi masyarakat yang Islami.  21

Nasaruddin Latif ketika mendefinisikan dakwah menyatakan bahwa “dakwah 

adalah setiap usaha aktivitas dengan lisan maupun tulisan yang bersifat menyeru, 

mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT. 

Sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak islamiah,  yang sama den22 -

gan istilah-istilah tabligh, amr ma’ruf nahi mungkar, mau’izah hasanah tabsyir, inzar, 

wasiyah, tarbiyah, ta’lim, dan khutbah.  23

Dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, 

karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran 

Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi 

kabar gembira dan peringatan bagi manusia.  Sejalan dengan hal tersebut, M. 24

Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai “seruan atau ajakan kepada kain-

fasan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat”.  25

Dari beberapa definisi dakwah diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwah 

mempunyai dua pengertian dasar yaitu: pertama, bermakna sempit yang hanya ter-

batas pada seruan dan ajakan yang baik dengan bentuk bi al-lisan yaitu ceramah atau 

pidato, khutbah, tablig, dan juga biasa dengan tulisan (bi al-khutbah). Kedua, 

 M. Amin Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1991), h.25.21

 H.M.S. Nasaruddin Latif, Teori dan Produk dakwah Islamiyah, (Jakarta: Firma Darma), h.2.22

 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana 2006), h.1723

 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h.1824

 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan 1992), h.19425
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bermakna luas yang tidak terbatas pada anjuran dan ajakan melalui lisan dan tulisan 

saja, melainkan juga melalui perbuatan nyata (dakwah bi al-hal) yang bentuknya 

bermacam-macam kegiatan yang bersifat positif. Biasa berupa pendidikan, ekonomi, 

sosial, politik, percontohan dan keteladanan. 

Dakwah yang berpangkal dari pengertian sempit (bi al-lisan) lebih menun-

jukkan kepada cara-cara dalam pengaturan dan penyampaian dakwah yang lebih 

berorientasi pada ceramah agama, yang sekarang ini berkembang menjadi disiplin 

retorika, yang kemudian dakwah (bi al-lisan) operasinalnya berkembang menjadi 

dakwah bi al-kitabah, yaitu dengan tulisan seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain 

sebagainya. 

Adapun dakwah bi al-hal adalah dakwah yang mengarah kepada upaya 

memengaruhi dan mengajak seseorang atau kelompok manusia (masyarakat) dengan 

bi al-uswah al-hasanah atau keteladanan dan amal perbuatan, yang sekarang ini 

berkembang dan populer dengan nama dakwah pembangunan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dakwah pada hakikat-

nya adalah segala aktifitas dan kegiatan yang bertujuan mengajak orang untuk 

berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan Islami. Aktifitas dan 

kegiatan tersebut dilakukan dengan menyampaikan, mengajak, mendorong, memberi 

contoh dan menyeru tanpa tekanan, paksaan, propokasi, dan bukan pula bujukan serta 

rayuan pemberian yang bersiat materi. 

4. Dasar Hukum Dakwah 

Islam adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membawa ajaran kebaikan 

dan perbaikan kehidupan manusia di dunia menuju kebahagiaan akhirat. Akan tetapi 
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Islam yang utuh itu tidak akan terwujud dalam kehidupan manusia kecuali bila ada 

usaha untuk mengaplikasikannya, bahkan akan menjadi sekumpulan konsep ideal. 

Dakwah merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat be-

ragama. Dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu kewajiban yang dibebankan 

oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya maupun yang belum. 

Sehingga dengan demikian, dakwah bukanlah semata-mata timbul dari pribadi atau 

golongan (taifah) walaupun setidak-tidaknya harus ada golongan yang melak-

sanakannya.  26

Al-Qur’an dan Sunnah Rasul merupakan sumber hukum ajaran Islam. Al-

Qur’an merupakan sumber hukum yang pertama sedangkan al-Sunnah adalah sumber 

hukum Islam kedua, sekaligus penjelas hal-hal yang belum detail dalam al-Qur’an. 

Berbicara tentang hukum dakwah, banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang 

dasar hukum dakwah Islam, antara lain dalam QS. Fussilat/41:33 

قاَلَ انَِّنيِْ مِنَ الْمُسْلمِِیْنَ ِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَّ نْ دَعَآ الِىَ اللهّٰ مَّ  وَمَنْ احَْسَنُ قوَْلاً مِّ

Terjemahnya 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 
Allah, mengerjakan amal yang sholeh, dan berkata: “sesungguhnya aku ter-
masuk orang-orang (yang menyerah diri).  27

Ayat-ayat yang menyatakan kewajiban dakwah adalah: QS. Ali Imran/3:104 

ٮِٕكَ
نْكُمْ امَُّةٌ یَّدْعُوْنَ الِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاوُلٰۤ  وَلْتكَُنْ مِّ

 ھمُُ الْمُفْلحُِوْنَ

 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan 1992), h.196.26

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.480.27
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Terjemahnya 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.  28

Ayat ini mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat 

Islam agar membentuk menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melak-

sanakan dakwah. Sedangkan perintah kedua, adalah kepada kelompok khusus untuk 

melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan ma’ruf dan mencegah kemungkaran.  29

Quraish Shihab mengutip dari Sayyid Quthub bahwa penggunaan dua kata 

yakni: menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. 

Kelompok pertama yang bertugas mengajak dan kelompok kedua yang bertugas 

memerintah serta melarang. Kelompok kedua ini tentu memiliki kekuasaan di bumi, 

karena ajaran Ilahi di bumi bukan sekedar nasehat, petunjuk dan penjelasan. Ini 

adalah salah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan pemer-

intah dan melarang, agar ma’ruf dapat terwujud dan munkar dapat sirna.  30

Menurut Quraish Shihab bahwa al-Khair adalah nilai universal yang diajarkan 

oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. Sedangkan al-Ma’ruf adalah sesuatu yang baik menu-

rut pandangan umum serta masyarakat selama sejalan dengan al-Khair. Sedangkan 

al-Munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat serta bertentangan den-

gan nilai-nilai Ilahi. Disamping itu, ada dua hal yang perlu digaris bawahi, pertama 

nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasive dalam 

bentuk ajaran yang baik. Sekedar mengajak yang mencerminkan antara kata menga-

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.63.28

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol.2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.162.29

  Ibid., h.163.30
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jak dan oleh firman-Nya. Kedua, al-Ma’ruf, ini sewajarnya diperintahkan, demikian 

juga al-Munkar seharusnya dicegah, baik yang memerintahkan dan mencegah itu 

pemilik kekuasaan maupun bukan.  31

Menurut Muh. Ali Aziz, kedua ayat di atas secara tegas memerintahkan untuk 

melaksanakan dakwah Islam. Perintah tersebut ditunjukkan dalam bentuk kata perin-

tah dan ancaman bagi yang meninggalkan dakwah. Kata perintah (fi’il amr) dise-

butkan dalam al-Qur’an surah an-Nahl/16:125 dengan kata “serulah” sedangkan 

dalam surah al-Imran/3:104 kata perintahnya berupa hendaklah ada diantara kamu 

sekelompok orang yang menyeru, perintah yang pertama lebih tegas daripada perin-

tah kedua. Perintah pertama menghadapi subjek hukum yang hadir, sedangkan hukum 

dalam perintah kedua tidak hadir (in obsentia). Selain itu, pesan dari perintah pertama 

lebih jelas yakni “berdakwalah” sedang pesan dari perintah kedua hanya “hendaklah 

ada sekelompok orang yang berdakwah.”  32

Adapun menurut Samsul Munir Amin dalam redaksi ayat 125 surah an-Nahl 

terdapat kata “ud’u” sebagai terjemahan seruan atau ajakan adalah fi’il amr yang 

menurut kaidah ushul fiqh setiap fi’il amr adalah perintah dan setiap perintah adalah 

wajib dilaksanakan selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban 

kepada sunnah atau hukum lain. Jadi, melaksanakan dakwah hukumnya wajib karena 

tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban itu, dan hal ini disepakati 

oleh para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang status 

kewajiban itu fardhu ‘ain atau fardhu kifayah.  33

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol.2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.164.31

 Moh. Al Aziz, Ilmu dakwah Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.146.32

 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h.51.33
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Para ulama yang mengatakan fardhu kifayah antara lain: Imam Jalaluddin al-

Suyuti, Al-Zumakhsyary, Ismail Haqqy, Al-Qurtuby, dan Imam al-Gazali. Mereka 

berpendapat bahwa kalimat “minkum” dalam ayat tersebut menunjukkan “li al-

Tab’id” (sebagian). Oleh karena itu kalimat “ummah” yang berarti “Taifah” (sego-

longan).  Sebagaimana dalam QS. an-Nahl/16:125. 34

ادْعُ إلِىَٰ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ۖ وَجَادِلْھمُْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ رَبَّكَ 

ھوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ ۖ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.  35

Alasan yang mereka kemukakan adalah yang diwajibkan berdakwah hanyalah 

orang-orang yang memiliki keahlian dalam masalah agama dan seluk beluk dari apa 

yang didakwahkan. Sedangkan tidak semua kaum muslimin mengetahui seluk beluk 

agama, maka dari itu yang wajib berdakwah hanyalah para ulama. Maka apabila para 

ulama (sebagai da’i) telah melaksanakan dakwah, maka lepaslah kewajiban seluruh 

umat Islam.  36

Ulama yang berpendapat fardhu ain antara lain: Syekh Muhammad Abduh, 

Imam al-Rasky. Mereka berpendapat bahwa: “waltakum” pada ayat tersebut men-

gandung makna perintah yang sifatnya mutlak tanpa syarat. Sedangkan huruf “man” 

 Ahmad Mustafa, al-Marigy, Juz VI, (Qaira: Mustafa Habi Halati Wa Auladuh, 1963), h.22.34

 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darul Sunnah, 2015), h.281.35

 Ahmad Mustafa, al-Marigy, Juz VI, (Qaira: Mustafa Habi Halati Wa Auladuh, 1963), h.22.36
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dalam kalimat “minkum” mengandung makna “li al-Bayan” artinya bersifat penje-

lasan. Maka dengan demikian kata “ummah” dalam ayat tersebut berarti “al-Ja-

ma’ah” yakni untuk seluruh umat manusia.  37

Perbedaan-perbedaan yang muncul seperti yang diuraikan diatas, seharusnya 

tidak terjadi perdebatan panjang yang pada akhirnya tidak melemahkan strategi dan 

kiat dalam mengembangkan dakwah Islam. Maka dari itu, perlu diupayakan untuk 

mengkompromikan perbedaan-perbedaan tersebut. Menurut M. Quraish Shihab bah-

wa betul dakwah merupakan kewajiban bagi setiap individu, tetapi harus ada kelom-

pok khusus yang menangani dakwah secara profesional. Kewajiban dakwah secara 

individual berlaku pada tingkatan watawasaw bi sabar. Sementara secara kolektif, 

kewajiban dakwah membutuhkan organisasi, manajemen dan membutuhkan jaringan 

yang kuat.  38

Seirama dengan M. Quraish Shihab, Cahyadi Takari Awan lebih jauh menje-

laskan bahwa jika dilihat realitas dakwah saat ini, sesungguhnya jika dipahami seba-

gai fardhu ‘ain atau fardhu kifayah, dakwah tetap meningkatkan keterlibatan seluruh 

potensi kaum muslimin. Tidak boleh ada bagian kaum Muslimin yang merasa terbe-

baskan dari kewajiban dakwah, karena telah ada kelompok yang melakukannya.  39

Penulis berpendapat bahwa hukum dakwah adalah fardhu ain. Karena pada 

kenyataannya Bahwa dakwah Tidak terbatas pada dakwah bil-lisan saja, tetapi dak-

wah mencakup semua aktivitas ajakan kepada kebaikan baik dengan lisan, tulisan 

maupun perbuatan yang dapat dilakukan Oleh setiap muslim sesuai dengan kemam-

 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Juz II, 37

(Mesir: Syarikah al-Saqafah al-Islamiyah). h.1047.

 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar. Juz IV (Qairo: al-Maktabah al-Qairah, ), h. 28.38

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol.2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.165.39
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puannya masing-masing. Walaupun demikian, tetap diperlukan adanya organisasi/

lembaga yang bekerja secara professional untuk menggerakkan dakwah secara organ-

isasional melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau 

evaluasi. 

5. Unsur-unsur Dakwah  

Unsur dakwah merupakan bagian yang sangat berperan aktif terhadap 

perkembangan dakwah Islam. Dakwah memiliki beberapa unsur sebagai berikut: 

a. Da’i (subjek dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan kegiatan dakwah Islam, baik secara 

lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok 

atau organisasi yang bertugas akan aktifitas dakwah atau yang biasa disebut da’i atau 

muballigh. Dai merupakan bagian penting dalam melaksanakan kegiatan berdakwah 

agar bisa terwujud. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah dengan penampi-

lan menarik, pesona tubuh, dan keterampilan agar mampu melakukan dakwah yang 

komunikatif.  40

b. Mad’u (sasaran dakwah) 

Mad’u atau sasaran dakwah yakni seluruh umat manusia, bahkan jin 

sekalipun. Luasnya cakupan ini mempertegas bahwa semua orang bisa melakukan 

dakwah, selama dia mempunyai kecakapan melakukannya. Manusia memiliki tang-

gung jawab menyampaikan dakwah kepada sesamanya, sedangkan jin tidak termasuk 

sasaran dakwah bagi manusia. Dalam hal ini, dijelaskan juga bahwa manusia adalah 

 Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat Plural, (Jakarta: Rabbani Press, 2012), h.52.40
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sasaran atau penerima dakwah, baik dalam bentuk individu maupun kelompok, begitu 

pula manusia yang beragama maupun tidak beragama.  41

c. Maudu’ (materi dakwah) 

Materi dakwah atau maudu’ yang ingin disampaikan kepada mad’u berupa 

ajaran-ajaran atau perintah Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits, 

pendapat para ulama atau lebih luas dari itu. Muatan materi dakwah sangat mempen-

garuhi kondisi sasaran dakwah (mad’u), karena mad’u mempunyai beragam problek 

sosial, ekonomi, politik, dan terlebih masalah agama. Materi dakwah terdapat 

susunan atau runtutan tersendiri, yakni yang pertama adalah Islam yang bersumber 

dari al-Qur’an dan Hadits nabi. Kedua adalah hasil ijtihad para ulama tentang Islam. 

Ketiga adalah budaya ma’ruf produk manusia.  42

d. Wasilah (media dakwah) 

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah oleh Da’i kepada Mad’u.  

Hamzah Ya’qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu:  43

1) Lisan  

Menggunakan lidah dan suara, lisan merupakan wasilah dakwah yang pal-

ing sederhana, dakwah dengan wasilah lisan dapat berbentuk pidato, ce-

ramah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

 Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat Plural, h.61.41

 Acep Arifuddin, Mengembangkan Metode Dakwah Respon Da’i Terhadap Dinamika Ke42 -
hidupan Beragama di Kaki Ciremae, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.7.

 Amarullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: PLP2M, 1998), h. 43

31.
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2) Tulisan  

Tulisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan buku, majalah, 

surat kabar, spanduk, dan sebagainya. 

3) Lukisan  

Lukisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan gambar, 

karikatur, dan sebagainya. 

4) Audio Visual 

Audio visual merupakan wasilah dakwah yang merangsang indera pen-

dengaran atau indera penglihatan atau kedua-dua nya, seperti: Radio, tele-

visi, film, internet, dan sebagainya. 

5) Akhlak  

Akhlak merupakan wasilah dakwah dengan menggunakan perbuatan-per-

buatan nyata yang mencerminkan ajaran agama Islam 

e. Uslub al-Da’wah (metode dakwah) 

Metode dalam bahasa arab disebut dengan thariqat atau manhaj yang diar-

tikan tata cara. Metode dakwah adalah tata cara yang digunakan untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu dakwah yang berguna agar tercapainya suatu tujuan yang di-

inginkan. Metode tersebut akan menjadi tata cara da’i dalam menyampaikan dakwah. 

Dengan demikian, da’i harus tepat memilih metode yang mau digunakan. Meskipun 

materi dakwah sangat baik, namun metodenya tidak tepat maka bisa saja materi 

tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh mad’u, maka dari itu yang menentukan 

diterima dan tidaknya materi dakwah tergantung materi dan metodenya.  44

 Arifin, Metode Dakwah dalam Masyarakat Plural, h.68.44
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f. Atsar (efek dakwah) 

Atsar atau efek dakwah adalah reaksi yang ditimbulkan dalam setiap aktivitas 

dakwah. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang Da’i dengan materi dak-

wah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek (atsar) pada 

Mad’u (Penerima dakwah). 

Atsar (efek) bisa disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses dakwah 

ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para Da’i. Kebanyakan 

mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. 

Padahal atsar sangat besar pengaruhnya dalam penentuan langkah-langkah dakwah 

berikutnya. 

Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang 

sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, den-

gan menganalisis atsar dakwah secara tepat dan cermat, akan segera diketahui untuk 

diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya (corrective dakwah). 

Demikian juga strategi dakwah termasuk dalam penentuan unsur-unsur dakwah yang 

dianggap baik dapat ditingkatkan.  45

6. Metode Dakwah  

Adapun metode dakwah menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam al-Qur’an 

QS. an-Nahl:125 sebagai berikut: 

ادْعُ إلِىَٰ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ۖ وَجَادِلْھمُْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ رَبَّكَ 

ھوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ ۖ وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana 2006), h.3545
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Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.  46

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dan tata cara 

berdakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu: 

a. Metode dakwah bil-Hikmah 

Hikmah berarti ilmu, filsafat, wisdom, faedah dibalik tabir sesuatu dan bijak-

sana. Hikmah menurut para ahli tafsir adalah perkataan yang tegas dan benar yang 

dapat membedakan antara yang hak dan batil. Di dalam kata hikmah mengandung 

makna kokoh, yang apabila kata hikmah digandegkan dengan kata dakwah berarti 

dakwah tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kandas ditengah 

jalan.  Bagi al-Qahtany yang dikutip oleh Ilyas Ismail dan Prio Hotman, ada tiga hal 47

yang menjadi tiang (arkan) dakwah dengan hikmah, yaitu ilmu (al-Ilm), kesantunan 

(al-Hilm), dan kedewasaan berpikir (al-Anat).  48

Dakwah dengan ilmu adalah mengerti tentang syariat dan dasar-dasar 

keimanan juga memahami ilmu-ilmu inovasi yang dapat memperdalam keimanan 

mad’u. Dakwah dengan kesantunan adalahsuatu bentuk pendekatan dakwah yang 

mengambil jalan tengah antara titik emosional yang artinya mampu mengendalikan 

emosinya yang berlebihan di depan mad’u. Adapun yang terakhir adalah dakwah 

 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darul Sunnah, 2015), h.281.46

 Tata Sukayat, Quantum Dakwah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.36.47

 Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Perada48 -
ban Islam, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011), h.202.



25

dengan kedewasaan berpikir, yaitu menghendaki pendekatan yang matang dalam 

menyampaikan dakwah, tidak tergesa-gesa yang membuat da’i berbuat sembarangan 

tanpa pertimbangan. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Hikmah merupakan kemampuan 

dan kesempatan da’i dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kon-

disi objektif mad’u dan juga kemampuan da’i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Is-

lam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. 

Maka dari itu al-Hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan 

teoritis dan praktis dalam berdakwah.  49

b. Metode dakwah al-Mau’idzah al-Hasanah 

Secara bahasa, al-Mau’idzah al-Hasanah terdiri dari dua kata yaitu Mau’idzah 

dan Hasanah. Kata Mau’idzah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu-wa’dzan-‘idzatan 

yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan Hasanah 

merupakan kebalikan dari kata fansayyi’ah yang berarti kebaikan lawannya ke-

jelekan. 

Dalam buku M. Munir, Hasanuddin mengutip pendapat Imam Abdullah bin 

Ahmad an-Nasafi yang berpendapat bahwa al-Mau’idzah al-Hasanah adalah suatu 

perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka bahwa engkau memberikan 

nasehat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Qur’an.  50

Sedangkan menurut Abdul Hamid al-Bilali yang dikutip dalam buku M. Mu-

nir al-Mau’idzah al-Hasanah merupakan salah satu manhaj (metode) dalam dakwah 

 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana 2003), h.11.49

 M. Munir, Metode Dakwah, h.16.50
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untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasehat atau membimbing den-

gan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.  51

Al-Mau’idzah al-Hasanah ialah kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh se-

orang da’i atau muballigh yang disampaikan dengan cara yang baik, berisikan petun-

juk-petunjuk ke arah kebaikan, diterangkan dengan gaya bahasa yang sederhana agar 

pesan dari apa yang disampaikan dapat ditangkap, dicerna, dan dihayati. Metode ini 

dilakukan dengan penanaman moral dan etika (budi pekerti mulia) seperti kesabaran, 

keberanian, menepati janji, serta menjelaskan efek dan manfaatnya. Disamping itu 

metode ini juga menjauhkan masyarakat dari sifat-sifat tercela yang dapat menghan-

curkan kehidupan, seperti emosional, khianat, pengecut, bakhil dan lain sebagainya. 

c. Metode dakwah al-Mujadalah 

Dari segi bahasa, lafadz Mujadalah diambil dari kata jadala yang artinya 

memintal, melilit. Kata jadala apabila ditambah huruf alif pada huruf jim yang 

mengikuti wan faa ala, maka bunyinya “jaa dala” yang artinya berdebat, dan “mu-

jadalah” bermakna perdebatan. 

Dari segi istilah, terdapat beberapa pengertian al-Mujadalah (al-Hiwar). Al-

Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara siner-

gis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara kedu-

anya. Sedangkan menurut Dr. Sayyid Muhammad Thantawi yang dikutip oleh M. 

Munir berpendapat bahwa al-Mujadalah adalah suatu upaya yang bertujuan untuk 

mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti yang 

kuat. Metode dakwah dengan debat dilakukan dengan dialog yang berbasis budi 

 Abdul Hamid al-Bilali, Fiqih al-Dakwah fi Ingkar al-Mungkar, ed. M. Munir, (Jakarta: Pre51 -
nada Media, 2003), h.16.



27

pekerti yang luhur, tutur kata yang lembut, serta mengarah kepada kebenaran dengan 

disertai argumentasi rasional dengan maksud menolak argumentasi dari lawan dialog 

tersebut.  52

Debat yang terpuji dalam dakwah tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri, 

melainkan lebih ditujukan kepada wahana (wasilah) untuk mencapai kebenaran dan 

petunjuk dari Allah SWT. 

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Mujadalah meru-

pakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak 

melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan 

dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat, saling menghargai dan meng-

hormati pendapat antara satu dengan yang lainnya, berpegang kepada kebenaran, 

mengakui kebenaran pihak lain dan iklas menerima hukuman kebenaran tersebut. 

7. Strategi Dakwah 

Strategi berasal dari istilah Bahasa Yunani yang artinya “seni sang jendral” 

atau “kapal sang jendral”. Pengertian tersebut diperluas mecakup seni para laksmana 

dan komandan angkatan udara. Dengan demikian, dari istilah tersebut terkandung 

makna atau arti yang mencakup situasi kompetitif dalam hal pertarungan dan per-

mainan yang sekarang ini dikenal dengan istilah “strategi bermain” untuk menun-

jukkan pengaturan dan cara-cara bermain dalam rangka menghadapi dan men-

galahkan lawan bermain.  53

 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana 2003), h.18.52

 Kustandi Suhandang, Strategi dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h.80.53
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Keberhasilan atau kesuksesan dalam kegiatan berdakwah adalah suatu capaian 

yang sangat diharapkan dalam aktivitas dakwah. Untuk mencapai keberhasilan terse-

but, diperlukan adanya strategi dakwah. Namun sangat penting untuk merumuskan 

tujuan yang jelas sebelum menentukan atau menyusun suatu strategi agar dapat 

diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah roh dalam implementasi suatu strategi.  54

Dalam strategi dakwah peranan dakwah sangatlah penting. Strategi dakwah 

harus luwes sedemikian rupa sehingga da’i sebagai pelaksana dapat segera men-

gadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh 

yang menghambat proses dakwah bisa datang sewaktu-waktu, terkhusus apabila 

proses dakwah berlangsung melalui media. 

Dengan strategi dakwah seorang da’i harus berpikir secara konseptual dan 

bertindak secara sistematik, Karena komunikasi tersebut bersifat paradigmatik. 

a. Proses Pelaksanaan Strategi 

Setiap orang atau lembaga tertentu bisa dipastikan memiliki suatu tujuan yang 

menunjukkan arah dan menyatukan gerak sasaran yang dimilikinya atau terdapat 

dalam lembaga tersebut. Tujuan yang akan dicapainya itu dalah keadaan masa yang 

akan datang yang akan lebih baik dari sebelumnya.  55

Dalam hal kegiatan berdakwah, tujuan utamanya jelas merupakan usaha 

mewujudkan islam madani, dan ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. 

Maka dari itu, rencana pencapaian tujuan utama tersebut bisa digolongkan sebagai 

rencana jangka panjang. Untuk lencarnya pencapaian tujuan dimaksud, maka perlu 

 Wina Sanjaya,  Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 54

Kencana, 2008), h. 126

 Kustandi Suhandang, Strategi Dakwah, (bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h.103.55
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adanya pembuatan rencana jangka pendek, yang dapat menjangkau pencapaian ren-

cana jangka menengah dan untuk selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan rencana 

jangka panjang. Dengan demikian, maka langkah awal yang perlu diambil dalam 

tahap perencanaan dimaksud adalah penetapan tujuan dakwah yang bisa dijangkau 

selama waktu yang pendek, menengah dan panjang. 

b. Persiapan Pelaksanaan Strategi 

Dalam rangka menetapkan tujuan yang dimaksud, kiranya kita harus 

melakukan persiapannya terlebih dahulu, maka sebaiknya kita melakukan pengumpu-

lan data dasar dan perkiraan kebutuhan, agar memperoleh ketepatan dalam menen-

tukan suatu tujuan.  56

1) Analisis media yang diperlukan serta segmentasi khalayak sasaran 

(mad’u). 

2) Perpaduan komunikator (da’i) dengan media yang akan dipakai. 

3) Penyusunan rencana dan pesan yang akan disampaikan.  

4) Prosedur pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.  

Dengan demikian, dalam rangka persiapan ini hendaknya kita melakukan 

kegiatan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keempat kepentingan dan 

kebutuhan tersebut, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pengenalan terhadap khalayak sasaran (mad’u) melalui identifikasi ter-

hadap jumlah dan lokasi dimana mad’u berada, profil sosial ekonomi, 

usia,pekerjaan, pendidikan, adat istiadat,serta sumber informasinya. 

 Ibid., h.10556
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2) Pengenalan terhadap pengetahuan, sikap, serta praktik kegiatan mad’u se-

hari-hari yang tentu berkaitan dengan gagasan yang akan disampaikan. 

3) Mengenali dengan benar media yang akan digunakan serta dampak apa 

yang mungkin akan timbul.  

Setelah semua data maupun fakta yang diperlukan terkumpul, baru kita mulai 

melakukan perumusan kegiatan yang akan dilakukan, serta sasaran dan tujuan komu-

nikasi maupun dakwahnya yang ingin diwujudkan. 

c. Penentuan Tujuan Dakwah 

Adapun tujuan dakwah yang harus dicapai bisa kita temukan dalam al-Qur’an 

melalui surat Yusuf ayat 108 sebagai berikut: 

ِ وَمَآ انَاَ۠ مِنَ  ِ عَۗلٰى بصَِیْرَةٍ انَاَ۠ وَمَنِ اتَّبعََنيِْ ۗوَسُبْحٰنَ اللهّٰ ا الِىَ اللهّٰ قلُْ ھٰذِهٖ سَبیِْليِْٓ ادَْعُوْٓ

الْمُشْرِكِیْنَ 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengiku-
tiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku 
tidak termasuk orang-orang musyrik.  57

Dari ayat tersebut, sangat jelas Bahwa tujuan dari berdakwah adalah membuat 

orang-orang yakin akan kebenaran jalan Allah, sehingga dia menjadikan sebagai jalan 

agama nya dan harus mereka bentangkan bagi kehidupan orang lain dengan cara 

menerangkan, menjelaskan, dan mengajaknya agar Tidak tergolong pada orang-orang 

musyrik.  58

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,57

  Kustandi Suhandang, Strategi Dakwah, (bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h.58 58

106.
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d. Penyusunan Rencana 

Penyusunan rencana dimaksud dengan penyusunan naskah rencana kegiatan 

dakwah yang akan dilakukan oleh para da’i atau lembaga dakwah dengan mengacu 

pada hasil penyelidikan pendahuluan sehubungan dengan tujuan dakwah yang ingin 

dicapainya. 

Menyusun rencana dalam arti menentukan rencana merupakan proses memilih 

dengan menghubung-hubungkan data hasil penyelidikan atau fakta dalam rangka 

merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, guna tercapainya tujuan yang 

diinginkan. 

e. Penetapan Metode 

Dalam keseluruhan rencana dalam kegiatan berdakwah akan tampak tersusun 

adanya metode berdakwah yang memadai guna tercapainya tujuan berdakwah. Kare-

na dakwah pada prinsipnya adalah proses komunikasi, maka sudah pasti dalam pene-

tapan metode berdakwah memakai metode komunikasi. 

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan  

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat LAPAS atau LP adalah 

tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pe-

masyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas, tempat tersebut disebut 

dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis 

di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pe-
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masyarakatan (WBP) dan orang yang statusnya masih tahanan, yaitu orang tersebut 

masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh 

hakim.  59

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 UU No.12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga 

binaan pemasyarakatan agar menjadi:  60

a. Seutuhnya 

b. Menyadari kesalahan 

c. Memperbaiki diri 

d. Tidak mengulangi tindak pidana 

e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat 

f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan 

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab 

Dalam proses pembinaan, lembaga pemasyarakatan atau LAPAS yang men-

dapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidan-

gan di pengadilan. Pada awalnya, tujuan dari pemidanaan adalah memberi efek jera, 

yakni membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan 

tersebut kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada 

masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang 

 Wikipedia “Lembaga Pemasyarakatan”, http://id.wikipedia.org  (Diakses pada 28 No59 -
vember 2017)

 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 60

bab 1 pasal 2.

http://id.wikipedia.org
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merugikan). Dalam hal ini pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga 

mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.  61

3. Pola Pembinaan Pemasyarakatan 

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapi-

dana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, 

yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang 

baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseo-

rang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang 

baik, maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar mem-

bangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya 

dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 5 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembi-

naan narapidana dilaksanakan dengan sistem:  62

a. Pengayoman 

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam 

rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga bi-

naan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat. 

 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika Adi61 -
tama, 2009), h.79.

 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 62

bab 2 pasal 5.
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b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan 

pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan 

orang. 

c. Pendidikan 

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilak-

sanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampi-

lan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia 

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang 

teresat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia. 

e. Kehilangan kemerdekaan 

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yakni warga 

binaan pemasyarakatn harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka 

waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Se-

lama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hak nya yang 

lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi 

seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, 

latihan, olah raga, atau rekreasi). 

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu 

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu 

adalah warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan tetapi harus 
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didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh 

masyarakat, antara lain, berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, 

hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota mesyarakat yang bebas, 

dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti 

mengunjungi keluarga.  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Fenomena 

Dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, maka penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Artinya penelitian dilakukan untuk mengungkap situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

yang diperoleh dari situasi alamiah.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 191 Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dimaksud untuk mengungkapkan sudut pandang yang 

digunakan atau disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti sesuai dengan teori dan dimensi operasionalnya. Ditinjau dari segi permasala-

han penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunikasi persuasif, 

yang di dalamnya membahas tentang bagaimana cara mengajak, atau memberikan 

ajakan-ajakan seta mengubah pola pikir seseorang. 

36
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian.  Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer dalam 63

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui 

wawancara mendalam, yaitu Pimpinan Lembaga,  Da’i dan Mad’u di Kantor Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang siap diolah dan dianalisis, diperoleh dari pi-

hak lain yang bukan sumber utama, yang bersifat data-data tambahan. Sumber data  

disini biasanya berasal dari dokumentasi tertulis melalui karya ilmiah populer, arsip-

arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan semua buku atau catatan tertulis yang 

relevan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu pustaka 

yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yakni dapat berupa buku, 

internet serta sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data 

primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data (primer) keperluan penelitian. Menurut J. Suprapto data yang baik untuk suatu 

penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), mencakup ruang 

yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan. 

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 63

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. (Jakarta: Kencana, 2017), h.132.
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Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dapat 

pula dikatakan bahwa observasi adalah mengamati suatu gejala dengan membuat 

catatan secara sistematis. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung 

berbaur dengan masyarakat yang dijadikan objek penelitian.  64

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan penatatan secara sistematik ter-

hadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  Dalam hal ini penulis menggu65 -

nakan jenis observasi nonpartisipan, yaitu melakukan pengamatan dengan cara 

pengumpulan data dan informasi tanpa melibatkan diri. 

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek 

penelitian, tidak hanya terbatas pengamatan saja, melainkan juga pencatatan yang di-

lakukan guna memperoleh data-data tambahan yang lebih konkret dan jelas. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah betuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin mendapatkan informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan per-

tanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.  Wawancara juga dapat dikatakan 66

 Yusuf zainal Abidin, Metode Penelitian Komunikasi, Penelitian Kuantitatif: Teori dan Ap64 -
likasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.20.

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rinek Cipta, 2009), h.158.65

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 66

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.180.
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sebagai teknik pengumpulan data ntuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya 

jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. 

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 

informan. Informan adalah orang dimintai informasi oleh pewawancara atau dapat 

dikatakan sebagai orang yang diperkirakan enguasai atau memahami data, informasi, 

maupun fakta dari suatu objek penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara (Interview Guide).  67

Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti akan mewawancarai secara 

mendalam kepada narapidana menggunakan teknik bimbingan konseling serta mem-

peroleh dan menggali data secara jelas dan konkret tentag penelitian dengan objek 

wawancara yakni kepala lembaga pemasyarakatan, pegawai lembaga pemasyarakatan 

yang mampu memberikan data-data penelitian, narapidana dan da’i/da’iah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-

dokumen yang resmi maupun tidak resmi, dan pengambilan gambar di sekitar objek 

penelitian yang akan dijadikan pendukung observasi dan wawancara. Sebagian besar 

data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan, laporan dan sebagainya.  68

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 67

Sosial lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.111.

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 68

Sosial lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.125.
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan data.  Proses pengumpulan data pada prinsipnya merupakan 69

aktivitas yang memiliki sifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian 

penelitian yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data, dibutuhkan beberapa instru-

men sebagai alat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dalam proses penelit-

ian. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: daftar per-

tanyaan wawancara, pulpen, buku catatan, dan handphone untuk mengambil gambar 

dan sebagai perekam suara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan menafsirkan hal bermakna, serta penyampa-

ian atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Untuk memperoleh data 

yang dapat dipertanggungjawabkan oleh calon penulis, maka digunakan analisis 

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan makna data atau fenomena yang dapat di-

tangkap oleh penulis dengan mengajukan bukti-bukti baik melalui observasi, wawan-

cara maupun dokumentasi. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas.  70

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian 69

Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: Rajaprafindo Persada, 2017), h.134.

 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah 70

Tinggi Theologis Jaffary, 2018), h.54.
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1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang terkumpul 

diringkas atau disederhanakan atau diseleksi sehingga mempunyai tingkat relevansi 

yang tinggi sesuai dengan masalah yang diteliti. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemu-

ngkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

pada penelitian ini adalah proses memilih data yang disesuaikan dengan fokus per-

masalahan dan tujuan penelitian. 

3. Penyimpulan data 

Tahap terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan penelitian. Penyimpulan data adalah penjelasan tentang makna 

data dalam suatu konfigurasi yang menunjukkan alur kausalnya. Pada tahap ini, ke-

seluruhan permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya 

yang kemudian akan menunjukkan kesimpulan mendalam atau konferensif dari 

temuan data penelitian. 



BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu unit 

pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kantor kementrian Hukum dan HAM 

Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas pokok 

kementrian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan serta membantu 

mewujudkan visi dan misi direktur Jendral Pemasyarakatan yakni membangun 

manusia mandiri seutuhnya.  

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar terletak dikawasan kota Makassar 

tepatnya di jalan Sultan alauddin No. 191 , sebelah selatan Perumahan Dinas 

Lembaga Pemasyarakatan, sebelah utara jalan Sultan Alauddin IV, dan sebelah timur 

jalan raya. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar dibangun di atas tanah seluas 

5,6 hektar dengan daya tampung atau kapasitas sebesar kurang lebih 800 orang, 

sedangkan pada saat penelitian tepatnya Oktober 2012, jumlah narapidana yang 

menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar sudah 

mencapai 723 orang. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan, bangunan 

Lembaga Pemasyrakatan ini dibatasi oleh dinding, dimana dindingnya setinggi 7 

meter, dan diatas dinding tersebut terdapat kawat berduri, dan setiap sudut atas dan 

tengah terdapat pos-pos pengawasan yang disebut pos atas. 

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu mewujudkan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang unggul dalam pembinaan, prima dalam 

pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.  
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Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah meningkatkan 

pelayanan dalam suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang 

mandiri dan berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara.  

Untuk memenuhi maksud tersebut maka, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar mencoba memberikan gambaran dalam bentuk Profil Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2012 tentang apa dan bagaimana pelaksana 

kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pelayanan 

Informasi pada masyarakat akan mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari 

Sistem Pemasyarakatan. 

Fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar 

terdiri dari ruang makan, AULA, ruang perpustakaan, dan sarana lainnya yang 

menunjang dalam proses pembinaan narapidana pada umumnya dan narapidana 

residivis pada khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar. Menurut 

Asnidar Azis dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan (narapidana), harus tetap 

mendapatkan hak- haknya yang tentunya diatur sesuai dengan undang-undang yakni 

hak keperdataan (makan, tempat tidur, rekreasi, dll). Pelaksanaan sistem pembinaan 

harus berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila.  71

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berlokasi di tengah 

kota tepatnya di Jl. Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan 

diterapkannya sistem pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga 

binaan di Indonesia. Namun, pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar dipindahkan ke pinggir kota, tepatnya di Jl. Sultan 

Alauddin No. 191 Makassar yang pemakaiannya diresmikan oleh Walikota Ujung 

Pandang pada waktu itu, yaitu H. M. Dg. Patompo. Pada awal berdirinya dan 

 A. Asnindar Azis, Kepala Seksi Bimkemas, Hasil Wawancara, Makassar 28 Januari 2021 71
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penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mempunyai sarana dan 

prasarana yang terdiri dari; 7 ruang kantor, 4 blok hunian untuk warga binaan dan 

tahanan, 1 blok pengasingan dan 1 ruang peribadatan.  

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum 

masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, 

tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos 

pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.  72

Pada dasarnya itu semua demi terwujudnya pelaksanaan sistem 

Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan 

gangguan keamanan dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah 

narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses assimilasi dan integrasi, 

Semakin menurunnya angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan 

yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga akan 

menghindari yang namanya over kapasitas.  

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar saat ini bisa 

menampung penghuni 740 orang. Pada tanggal 27 Januari 2021 jumlah penghuni 

lapas sebanyak 991 orang, jumlah tahanan sebanyak 239 0rang, sedangkan jumlah 

narapidana sebanyak 732 orang, pidana mati sebanyak 4 orang, seumur hidup 18 

orang, serta teroris 2 orang. Hal ini mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar sedang over kapasitas sebanyak 251 orang.  73

Selanjutnya untuk Jumlah narapidana berdasarkan Blok dan Kamar pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:  

 Dokumen Bagian Registrasi Lapas Kelas I Makassar,27 Januari 202172

 Dokumen Bagian Registrasi Lapas Kelas I Makassar,27 Januari 202173
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Tabel 1.1  
Rekap Jumlah WBP di Lantai 1 

Blok
A1 B1 C1 D1 E1 F G1 H1 I1

Kamar 

1. 3 3 2 2 2 3 2 4

2. 3 8 8 7 3 8 10 11

3. 3 8 7 10 1 9 2 11

4. 3 10 8 7 2 9 10 12

5. 3 12 13 8 2 8 10 12

6. 4 9 10 8 2 9 10

7. 3 9 9 9 4 2 9 9 8

8. 3 3 4 4 1 3 5

9. 2

10. 3 2

11. 4 2

12. 4 2

13. 5 2

14. 13 1

15. 5 4

16. 2

Jumlah 61 62 61 55 5 29 58 43 73

Sumber: Bag. Registrasi Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021
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Tabel 1.2  
Rekap Jumlah WBP di Lantai 2 

 Sesuai dengan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah blok hunian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebanyak 9 blok dengan jumlah kamar 

sebanyak 16 kamar. Pada tabel diatas menunjukkan banyak kamar yang kosong, hal 

Blok
A2 B2 C2 D2 E2 G2 H2 I2

Kamar 

1. 5 3 3 1 3 2 3 3

2. 4 9 8 13 12 10 11 11

3. 3 10 9 10 12 10 10 10

4. 5 9 10 10 12 11 11 12

5. 5 10 10 11 15 11 10 11

6. 3 9 10 10 13 10 11 11

7. 3 9 10 9 11 10 9 11

8. 3 4 5 7 6 2 5 3

9. 1

10. 3

11. 4

12. 3

13. 10

14. 1

15.

16.

Jumlah 53 63 65 71 84 66 70 72

Sumber: Bag. Registrasi Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021
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ini disebabkan oleh perbaikan kamar. Untuk blok A1 dan A2 merupakan kamar kecil 

dan ditempati oleh narapidana mati, seumur hidup dan teroris, Sedangkan untuk 

kamar 1 di tempati oleh komandan blok atau biasa disebut tamping blok/keamanan.  

Petugas Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan istilah sipir penjara 

merupakan Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan 

di Lembaga Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Republik Indonesia memberikan defenisi tentang Petugas pemasyarakatan 

yaitu merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan 

bahwa “Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 

merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang 

pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat 

Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di angkat dan diberhentikan oleh 

Menteri sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Secara Rinci, 

keadaan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 1.3  
Data Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

Sesuai dengan tabel diatas, dapat diketahui jumlah Petugas Pemasyarakatan di 

No Data Kepegawaian

1. Laki-laki 119 orang

2. Perempuan 28 orang

Jumlah 147 orang

Sumber: Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebanyak 147 orang. Adapun jumlah 

Petugas Laki-Laki sejumlah 119 orang. Sedangkan Petugas Perempuan sejumlah 28 

orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar didominasi oleh petugas dengan 

jenis kelamin laki-laki. Alasan mengapa lebih banyak petugas laki-laki, yang pertama 

adalah cukup beratnya tugas yang harus diemban oleh seorang petugas 

pemasyarakatan. Kedua adalah seluruh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

I Makassar adalah laki-laki.  

Lebih lanjut, adapun jumlah petugas pemasyarakatan berdasarkan pembagian 

tugas, dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 1.4  
Data Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

Sesuai dengan tabel menunjukkan bahwa jumlah petugas berdasarkan pembagian 

tugas, paling banyak adalah petugas pengamanan atau KPLP dengan jumlah sebanyak 

83 orang, kemudian disusul oleh bidang pembinaan narapidana dengan jumlah 28 

orang.  

No Jabatan Jumlah

1. KALAPAS 1 orang

2. Bagian Tata Usaha 16 orang

3. Bidang Pembinaan Narapidana 28 orang

4. Bidang Kegiatan Kerja 12 orang

5. Bidang Adm. Keamanan dan Ketertiban 7 orang

6. KPLP 83 orang

Jumlah Keseluruhan 147 orang

Sumber: Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021
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Lebih Lanjut, dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar, guna mengatur dan memberdayakan potensi yang dimiliki perlu 

didukung oleh beberapa instansi dan orgaisasi non pemerintah. Sehingga dalam 

menjalankan proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki peran 

penting dengan berpedoman pada kode etik petugas pemasyarakatan. Adapun jenjang 

kepangkatan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan KelasI Makassar 

dapat dilihat pada table dibawah ini:  

Tabel 1.5  
Jenjang Kepangkatan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa jenjang Kepangkatan petugas 

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari Golongan II 

hingga Golongan IV, untuk Golongan II Jumlah Petugas Pemasyarakatan sebanyak 57 

orang, sedangkan untuk untuk Golongan II Sebanyak sebanyak 72 orang dan untuk 

Golongan IV sebanyak 9 orang. Sehingga jumlah keseluruhan petugas 

pemasyarakatan sebanyak 147 orang.  

Selanjutnya, Jenjang pendidikan petugas pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tingkat terendah yaitu SMA atau SLTP hingga 

yang tertinggi yaitu Strata 2 atau S2.  

Jenis 
Kelamin

Golongan II Golongan III Golongan IV
Jumlah

A B C D A B C D A B C D

Laki-laki 39 7 8 3 14 23 9 8 7 - 1 - 119

Perem-
puan

1 4 1 4 2 8 4 4 - - 1 - 29

Jumlah 40 11 9 7 16 31 13 12 7 0 2 0 148

Sumber: Bag. Registrasi Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021



50

Adapun jenjang pendidikan petugas pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.6  
Jenjang Pendidikan Petugas Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

 Sesuai dengan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jenjang Pendidikan 

petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tingkat 

terendah yaitu SMA/SLTA sebanyak 77 Orang, untuk jenjang DIII sebanyak 9 Orang, 

sedangkan jenjang S1 sejumlah 49 orang, dan Jenjang S2 sejumlah 12 Orang.  

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) merupakan program yang dirancang 

untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman kerja 

(pegawai) terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Untuk memahami tugas dan 

fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 

Petugas Pemasyarakatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Semua 

petugas telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu pelatihan tingkat dasar. Akan 

tetapi masih ada pendidikan dan pelatihan lain yang hanya bisa diikuti oleh orang-

orang yang dipilih untuk mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 

seperti pada pelatihan Penguatan Pengamanan Petugas Lapas, Pelatihan Dasar-Dasar 

HAM, dan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan.  

No Pendidikan Jumlah

1. SMA/SLTP 77 orang

2. D III 9 orang

3. S1 49 orang

4. S2 12 orang

Jumlah Keseluruhan 147 orang

Sumber: Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2021
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2. Gambaran Umum Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar 

Berkaitan  dengan pemahaman akan kondisinya selama berada di Lembaga 

Pemasyarakatan, terdapat 8,57% narapidana yang menyatakan bahwa kondisi mereka 

selama berada di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik. Penilaian ini didasarkan 

pada kondisi nyata yang mereka rasakan berkaitan dengan kondisi tubuh yang kurang 

sehat karena sering mengalami sakit. Mereka belum mampu menyesuaikan diri 

dengan pola makan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang diberikan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan , sehingga mereka sering sakit .  

Pemahaman mereka terhadap keterampilan yang ditekuni juga dianggap 

kurang baik. Hal ini dilihat dari beberapa jenis keterampilan yang diberikan oleh 

pihak Lembaga Pemasyarakatan ternyata tidak satu pun yang dianggap cocok bagi 

narapidana. Di samping itu terdapat 5 orang atau (14,29 %) memberikan tanggapan 

kurang baik atas keterampilan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. 

Mereka kurang minat karena belum memahami akan manfaat dari ketrampilan yang 

diberikan.  

Salah satu indikator kurangnya penyesuaian diri para naradana terhadap 

keadaan di Lembaga Pemasyarakatan juga dapat dilihat dari relasi sosial mereka, baik 

dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan sesama penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat narapidana 

yang masih menganggap relasinya kurang baik dengan Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan dan sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat pula 

dilihat dari aktifitas sehari-hari baik dalam melakukan kegiatan keterampilan maupun 

dalam kegiatan pembinaan sikap dan mental. mereka dalam berelasi dengan pegawai 

Lembaga Pemasyarakatan kurang baik.  
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Keterampilan yang diberikan yang kurang diminati oleh narapidana, sehingga 

menimbulkan rasa tidak senang untuk beraktifitas dengan pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan. Begitu pula aktifitas sehari-hari dengan sesama penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan juga dianggap kurang baik.  

Permasalahan yang berhubungan dengan relasi sosial tersebut sangat terkait 

dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri sepenuhnya dengan keadaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Kurangnya penyesuaian diri dengan kondisi di Lembaga 

Pemasyarakatan dialami oleh narapidana yang baru masuk. Mereka sangat sensitif 

dan mudah tersinggung, pendiam dan minder untuk bergaul sehingga jarang menjalin 

relasi dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan sesama penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan.  74

B. Metode Dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  

Adapun metode dakwah menurut dalam QS. An-Nahl:125 metode dan tata 

cara berdakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu metode dakwah bil-Hikmah, al-

Mau’idzah al-Hasanah, dan al-Mujadalah.  

Sedangkan berdasar pada hasil observasi dan wawancara penjabaran metode 

dakwah tersebut juga terbagi dalam tiga bentuk dakwah yakni dakwah secara lisan, 

dakwah secara tulisan dan dakwah melalui tindakan/keteladanan.  

1. Metode dakwah bil-Hikmah  

Hikmah yang berarti ilmu, filsafat, wisdom, faedah dibalik tabir sesuatu dan 

bijaksana. Hikmah jika menurut para ahli tafsir adalah perkataan yang tegas dan 

benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Oleh karena itu Metode ini 

 Dokumen Bagian Registrasi Lapas Kelas I Makassar,27 Januari 202174
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dijabarkan dengan bentuk dakwah secara lisan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

Makassar.  

Dakwah lisan ini dilakukan dengan cara ceramah yang dilaksanakan pada hari 

Jum’at pagi yang dikenal dengan kegiatan Jum’at Ibadah. Kegiatan ini sudah 

berlangsung sejak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar difungsikan. 

Pendakwah yang mengisi ceramah berasal dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan 

dan BPNP. Pernyataan ini berdasarkan keterangan dari kepala seksi Bimkemas di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar , A.Asnidar Asiz yang menyatakan:  

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan dalam rangka pembinaan 
kepada narapidana adalah Jum’at ibadah. Biasanya dimulai jam 8 atau jam 9 
pagi kemudian membaca asma’ul husna, menghafal juz 30, dzikir ba’da ma-
grib dan pada tiap malam Jum’at membaca Surat Yasin. Narapidana juga di-
wajibkan untuk menghafal bacaan shalat, dan hafal asma’ul husna, bagi yang 
non muslim diwajibkan hafal sepuluh perintah Tuhan.  75

Pelaksanaan dakwah berupa kegiatan ceramah keagamaan sudah berlangsung 

sejak lama. Kegiatan ceramah tersebut selain dilakukan pada hari Jum’at. Hal ini 

disampaikan oleh Ichwan Jufri selaku Da’i, bahwa: 

Pelaksanaan dakwah di lapas biasanya pada hari Senin dan Rabu. Hari Selasa, 
Kamis dan Sabtu adalah jadwal besukan. Sedangkan pada hari Jum’at, ce-
ramah disampaikan oleh pihak Kementerian Agama Sulsel yang dikenal den-
gan Jum’at Ibadah. Media yang biasa dipergunakan adalah papan tulis, al-
Qur’an dan pengeras suara dengan melakukan metode interaktif.  76

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Rezky salah satu 

Narapidana,bahwa:  

Kegiatan-kegiatan keagamaan telah ada sejak berdirinya LAPAS, kegiatan 
ceramah yang rutin yaitu Jum’at ibadah. Di samping itu kegiatan tersebut bi-
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asa juga dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Biasa juga diadakan lomba 
mengaji di antara warga binaan. Pembinaan keagamaan lainnya yaitu warga 
binaan diharuskan menghafal asma’ul husna, dan hafal juz 30.  77

Senada dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Asnidar juga menyatakan 

bahwa: 

Kegiatan-kegiatan keagamaan sudah ada sejak adanya lembaga pe-
masyarakatan ini seperti kegiatan Jumat ibadah. Selama ini kegiatan tersebut 
berjalan lancar. Prosedur awalnya kami mengirim surat ke Kemenag Sulsel 
untuk permintaan pengadaan penceramah, jadi sejauh ini yang kami tahu 
penceramah itu dari Kemenag Sulsel, namun tidak menutup kemungkinan dari 
instansi lain karena kami terbuka kalau ada yang mau membantu kami 
melakukan pembinaan.menarik perhatian para Warga Binaan secara bijaksana, 
akal budi mulia, hati yang bersih, dengan memerhatikan situasi dan lingkun-
gan sosial para Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar agar dalam menjalankan ajaran-ajaran syari’at Islam mereka tidak 
merasa terpaksa atau keberatan.  78

2. Metode Dakwah al-Mau’idzah al-Hasanah  

Secara bahasa, al-Mau’idzah al-Hasanah terdiri dari dua kata yaitu Mau’idzah 

dan Hasanah. Kata Mau’idzah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu-wa’dzan-‘idzatan 

yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan Hasanah 

merupakan kebalikan dari kata fansayyi’ah yang berarti kebaikan lawannya 

kejelekan.  

Pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar metode dakwah al-

Mau’idzah al-Hasanah metode ini dijabarkan dalam bentuk tulisan.  

Dakwah dalam bentuk tulisan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

itu dilakukan dengan pengadaan buku bacaan Islami di perpustakaan lembaga 
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pemasyarakatan. Perpustakaan ini diperuntukkan bagi narapidana yang ingin 

menambah pengetahuan dan wawasan melalui bacaan. Banyaknya waktu luang yang 

tersedia bagi narapidana bisa diisi dengan membaca dengan tersedianya bahan bacaan 

bagi mereka.  

Perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga difungsikan 

untuk pembelajaran program paket A kepada beberapa narapidana yang 

membutuhkan. Pembelajaran bentuk ini merupakan dakwah dalam bentuk 

peningkatan kualitas umat.  

Dakwah melalui tulisan juga seperti dengan adanya aturan-aturan dan pesan- 

pesan keagamaan yang ditempel di beberapa bagian strategis di lembaga 

pemasyarakatan seperti pada pintu atau dinding. Bentuk dakwah melalui tulisan ini 

merupakan hal yang juga penting dan bermanfaat, karena materi dakwah melalui 

tulisan dapat dilihat dan dibaca kapanpun.  

3. Metode Dakwah al-Mujadalah  

Al-Mujadalah sendiri dijabarkan kedalam bentuk dakwah tindakan yang 

banyak dimaknai sebagai bentuk dakwah dalam bentuk keteladanan. Salah satu 

bentuk dakwah yang dinilai paling efektif dan selalu dijadikan poin utama penilaian 

dalam pelaksanaan dakwah. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan ada unsur 

keteladanan yang diterapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terutama dari 

kepala lembaga pemasyarakatan sebagai orang nomor satu dalam penentu kebijakan 

di lembaga pemasyarakatan. Satu hal yang menjadi indikator yaitu pada kegiatan 

Jum’at ibadah. Pada kegiatan Jum’at ibadah seluruh narapidana muslim diwajibkan 

hadir, demikian juga kepada pejabat lembaga pemasyarakatan beserta seluruh 

jajarannya.  
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dakwah di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar  

Dakwah yang dilakukan sebagai upaya pembinaan kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejauh ini berjalan lancar dan cukup 

efektif. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa faktor pendukung yang 

mempengaruhinya. Namun juga ditemukan beberapa penghambat terhadap efektivitas 

dakwah yang diungkapkan berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan 

pihak yang terkait dengan pembinaan kepada narapidana yaitu:  

1. Faktor pendukung  

Analisis terhadap pembinaan spiritual narapidana dilakukan dengan 

memperhatikan berbagai bentuk pelaksanaan dakwah di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar. Analisis ini mengungkapkan beberapa faktor pendukung efektivitas 

dakwah yang diharapkan mampu menumbuhkan spiritualitas bagi narapidana.  

Setiap langkah strategis yang dilakukan dalam pembinaan tidak terlepas dari 

program-program pendukung kegiatan dakwah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar. Beberapa program dilakukan dalam pembinaan dan berdasarkan 

hasil wawancara yaitu:  

a. Program Jumat Ibadah yang sudah lama rutin dilaksanakan 

b. Perpustakaan untuk membaca buku-buku berkaitan dengan dakwah 

c. Adanya aturan-aturan dan pesan-pesan keagamaan yang ditempel di beberapa 

bagian strategis di lembaga pemasyarakatan seperti pada pintu atau dinding. 

Untuk mendukung program-program yang sudah ada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan terkait pembelajaran Agama Islam agar lebih tertata dan efisien.  
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2. Faktor penghambat  

Melaksankan pembinaan bukanlah hal yang mudah, berbagai kendala 

senantiasa ditemukan. Kendala-kendala tersebut bisa menjadi penghambat efektivitas 

pembinaan dalam hal ini efektivitas dakwah. Berbagai hambatan ini penting untuk 

diungkapkan sebagai bahan analisis dan menjadi suatu pertimbangan untuk 

menentukan langkah pembinaan ke depannya. Dengan mengetahui dan memahami 

hambatan dalam mewujudkan efektivitas dakwah, maka diharapkan dakwah yang 

dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Beberapa penghambat efektivitas dakwah 

pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu:  

a. Pademi Covid 19 

Tahun 2020 menjadi awal bagi hambatan terlaksananya program pembinaan 

karena larangan membuat kerumunan dan juga terbatasnya pendakwah yang bisa di 

hadirkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang mengakibatkan para 

narapidana terkesan bosan dengan orang yang itu-itu saja. Seperti yang diungkapkan 

oleh A. Asnidar Azis, S.E, M. H. selaku Kepala Seksi Bimkemas Lembaga Pe-

masyarakatan Kelas I Makassar sebagai berikut:  

“kalau berbicara hambatan saat ini pasti adalah pandemi Covid 19, karena kita 
kesulitan untuk mengundang pendakwah dari luar jadi warga binaan bisa saja 
bosan dengan orang yang itu-itu saja walaupun dengan materi yang berbeda-
beda”  79

b. Beban Psikologis Narapidana yang berbeda-beda 

Selain pandemi covid 19 beberapa kendala lain adalah kondisi psiologis para 

narapidana yang berbeda-beda mulai dari masa tahanan, besarnya hukuman yang di-

terima serta penyesuaian diri ketika berada di lapas seperti yang disampaikan oleh 

 A.Asnidar Azis,Kepala Seksi Bimkemas, Wawancara, Makassar 28 Januari 202179
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Ichwan Jufri, SH.i sebagai salah satu pendakwah di lapas kelas 1 Makassar saat di-

wawancarai yaitu:  

“kendala lain juga adalah kondisi atau beban psikologis dari narapidana yang 
berbeda-beda jadi pesan-pesan dakwah yang diberikan kadang tidak bisa 
dicerna dengan baik”  80

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kondisi 

narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berbeda-beda 

setiap orangnya yang bisa sangat mempengaruhi fokus narapidana dalam mencerna 

pesan dakwah yang diberikan.  

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana meskipun cukup efektif, 

namun adanya kendala yang ditemukan terkait dengan kesadaran diri dan motivasi 

dari narapidana, mengharuskan perlunya penelusuran lebih jauh. Penelusuran tersebut 

bertujuan mencari kemungkinan adanya faktor lain yang terselubung yang menjadi 

penghambat proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

Menurut M. Irfan Winowatan salah seorang narapidana:  

Kegiatan dakwah di sini menambah pengetahuan saya. Saya merasa lega dan 
senang setelah mengikuti kegiatan dakwah, tapi kalau disuruh untuk mema-
hami dan menjalankan pesan-pesan dakwah kadang masih agak susah karena 
masih stres memikirkan masalah pribadi.  81

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun telah berhasil merubah 

pola pikir narapidana dengan adanya tambahan pengetahuan. Namun, dakwah pada 

beberapa narapidana belum efektif mengubah perilaku narapidana karena adanya 

beban-beban psikologis yang mengganggu aktivitas mereka. Hal ini membutuhkan 

penanganan yang serius untuk menghilangkan minimal mengurangi beban psikologis 

 Ichwan Jufri, Da’I, Wawancara, Makassar 28 Januari 2021.80
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dari narapidana yang bersangkutan agar pesan-pesan dakwah benar-benar diterima 

dan bisa diamalkan.  

c. Solusi Mengatasi Faktor Penghambat Dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

1 Makassar  

Pembinaan kepada narapidana dilakukan dengan beberapa langkah yang 

bertujuan membentuk spiritualitas narapidana sehingga narapidana mampu menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak pidana dan berpotensi 

pada penerimaan masyarakat setelah narapidana tersebut bebas.  

Kecenderungan narapidana melakukan berbagai kegiatan keagamaan 

mengisyaratkan perlunya dilakukan pembenahan guna mencapai efektivitas pembi-

naan yang lebih baik lagi. Dengan mengamati beberapa kegiatan dakwah yang 

berlangsung, mengamati respon narapidana terhadap kegiatan dakwah dan dari 

keterangan narapidana yang lain, maka penting untuk menyentuh kesadaran diri dari 

narapidana bukan hanya dalam tataran pikiran tetapi juga pada kondisi psikologis dan 

juga suasana hatinya. Maka solusi yang bisa penulis berikan yaitu,  

1. Pemberian materi dakwah yang seimbang  

Keseimbangan materi dakwah yang disampaikan diharapkan menjadikan 

narapidana tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas ibadah saja sebagai 

pengguguran kewajiban. Akan tetapi dengan pemberian materi yang seimbang, 

narapidana mampu memaknai setiap kegiatan yang dilakukan, merasakan hikmahnya 

dan membentuk kepribadian narapidana yang beriman dan bertakwa.  
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2. Melakukan penyesuaian program 

Untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid 19 ini juga diperlukan 

penyesuaian terhadap program-program pembinaan sehingga program tersebut bisa 

terus berjalan rutin dan efisien walaupun hanya melibatkan internal dari Lapas itu 

sendiri. Oleh karena itu narapidana yang sudah megikuti pelatihan akan 

menyampaikan pesan dakwah yang sudah didapatkan, seperti yang dikatakan oleh 

A.Asnidar Azis Kepala Seksi Bimkemas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

Makassar yaitu:  

Jadi karena covid ini banyak pendakwah dari kalangan narapidana itu sendiri, 
tapi itu untuk yang sudah ikut pelatihan agar supaya bisa mempraktikkan ma-
teri yang sudah diberikan.  82

 A.Asnidar Azis,Kepala Seksi Bimkemas, Wawancara, Makassar 28 Januari 202182



BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Metode dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dilakukan 

dengan tiga cara yaitu:  

Dakwah secara lisan dilakukan dengan metode ceramah/khutbah yang 

dilaksanakan pada hari Jum’at pagi yang dikenal dengan kegiatan Jum’at Ibadah dan 

ibadah Shalat Jum’at. Da’i yang mengisi ceramah berasal dari KEMENAG dan 

BNNP Sulsel serta narapidana yang telah mengikuti pelatihan.  

Dakwah melalui tulisan seperti adanya aturan-aturan dan pesan-pesan 

keagamaan yang ditempel di beberapa bagian strategis di lembaga pemasyarakatan 

seperti pada pintu atau dinding. Bentuk dakwah melalui tulisan ini merupakan hal 

yang juga penting dan bermanfaat, karena materi dakwah melalui tulisan dapat dilihat 

dan dibaca kapanpun.  

Dakwah tindakan banyak dimaknai sebagai bentuk dakwah dalam bentuk 

keteladanan. Salah satu bentuk dakwah yang dinilai paling efektif dan selalu 

dijadikan poin utama penilaian dalam pelaksanaan dakwah.  

Adapun faktor pendukung dan penghambat terjadinya efektivitas dakwah di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar adalah:  

1. Faktor Pendukung  

a. Program Jumat Ibadah yang sudah lama rutin dilaksanakan 

b. Perpustakaan untuk membaca buku-buku berkaitan dengan dakwah 
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c. Adanya aturan-aturan dan pesan-pesan keagamaan yang ditempel di 

beberapa bagian strategis di lembaga pemasyarakatan seperti pada pintu 

atau dinding. 

2. Faktor Penghambat 

a. Pandemi Covid 19  

Tahun 2020 menjadi awal bagi hambatan terlaksananya program pem-

binaan karena larangan membuat kerumunan dan juga terbatasnya pen-

dakwah yang bisa di hadirkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar yang mengakibatkan para narapidana terkesan bosan dengan 

orang yang itu-itu saja.  

b. Beban Psikologis Narapidana yang berbeda-beda  

Selain pandemi covid 19 beberapa kendala lain adalah kondisi psiologis 

para narapidana yang berbeda-beda mulai dari masa tahanan, besarnya 

hukuman yang diterima serta penyesuaian diri ketika berada di lapas. 

Berdasarkan hambatan tersebut maka solusi yang bisa penulis berikan yaitu,  

1. Pemberian materi dakwah yang seimbang 

Keseimbangan materi dakwah yang disampaikan diharapkan menjadikan 

narapidana tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas ibadah saja sebagai 

pengguguran kewajiban. 

2. Melakukan penyesuaian program 

Untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid 19 ini juga diperlukan 

penyesuaian terhadap program-program pembinaan sehingga program tersebut bisa 
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terus berjalan rutin dan efisien walaupun hanya melibatkan internal dari Lapas itu 

sendiri. 

B. Implikasi 

Setelah melihat dan mengumpulkan data dari hasil observasi maupun 

wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan implikasi penelitian ini 

adalah sebagai bahan informasi bagi pembaca, acuan dan juga referensi penelitian 

yang berkaitan sebagai ragam penelitian antara ilmu komunikasi dan ilmu dakwah 

serta referensi bagi siapa yang ingin menjadi seorang pendakwah di Lembaga 

Pemasyarakatan.  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