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ABSTRAK 

Nama  : Tiara Dwi Yanti 

Nim  : 30400119066 

Judul : Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidan di Rutan Kelas 

  II B Kabupaten Sidenreng Rappang 

Penelitian ini mengkaji tentang Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana di 

rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: Pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dampak pembinaan keagamaan bagi 

narapidana di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang serta Faktor-faktor 

penghambat pembinaan narapidana dan upaya penanggulangan terhadap 

penghambat pembinaan narapidana di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki 

12 informan dengan teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik 

purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologi dan penelitian ini menggunakan teori Emile Durkheim yaitu 

teori structural fungsional dalam menganlisis masalah yang terjadi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk-bentuk pembinaan 

keagamaan di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pengajian 

rutin, tahsin dan dirosa, pembinaan khusus wanita, yasinan dan pembinaan khusus 

agama Hindu Tolotang (2) Dampak pembinaan keagamaan yang dirasakan 

narapidana meliputi dampak positif yaitu membuat narapidana lebih dekat dan 

mengenal Allah swt, membuat narapidana pintar mengaji dan hafal Al-Qur’an 

bahkan sudah menjadi imam, menambah pengetahuan narapidana tentang sholat, 

wudhu, puasa dan tata cara mandi wajib serta memberikan solusi dan jalan keluar 

atas permasalahan yang dialami narapidana, sedangkan dampak negatif yaitu 

adanya rasa bosan yang dirasakan oleh narapidana (3) Faktor penghambat proses 

pembinaan keagamaan di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang ialah 

kurangnya petugas penjagaan bagian pembinaan keagamaan dan pemahaman 

narapidana yang berbeda-beda serta narapidana yang susah diatur, sedangkan 

upaya penanggulangan dari faktor penghambat ini yaitu narapidana mendapat 

sanksi ringan seperti jalan jongkok,  membersihkan bagian rutan dan sanksi berat 

seperti narapidana tidak mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan dan dari 

pihak pengajar memberikan kenyamanan kepada narapidana dalam mengikuti 

proses pembinaan. 

Implikasi  (1) Diharapkan kepada narapidana senantiasa mengikuti pembinaan 

keagamaan yang dilakukan di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang agar 

narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan 

kejahatan (2) Serta diharapkan kepada pihak rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang agar dapat menambah petugas bagian pembinaan keagamaan 

sehingga kedepannya proses pembinaan keagamaan terlaksana lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah manusia dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan interaksi 

saling ketergantungan, baik itu antara individu, individu dengan kelompok, 

maupun antar kelompok. Manusia saling berinteraksi, berkomunikasi, bekerja 

sama, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi tersebut juga 

mencakup persaingan, konflik, pembentukan sistem, dan pengaturan hubungan 

yang akan berubah saat terjadi perubahan dalam cara hidup yang telah ada, 

sehingga dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan 

sangat bergantung pada interaksi dengan sesamanya dalam mencapai tujuan 

perorangan maupun kolektif.
1
 

Merujuk pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 

menganut agama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kejahatan masih 

tinggi di negara ini. Meskipun banyak yang berpegang teguh pada keyakinan 

agama, tampaknya agama tidak selalu menjadi penyelesaian utama untuk masalah 

kejahatan. Kejahatan terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di 

antara warga biasa hingga para pemimpin, dari kalangan buruh hingga kaum 

cendikia. Berdasarkan realitas ini, terlihat bahwa agama seringkali hanya menjadi 

semacam slogan tanpa memberikan dampak yang signifikan. Meskipun sejarah 

menunjukkan bahwa agama, khususnya Islam, memberikan perhatian yang 

mendalam terhadap kehidupan manusia dan menawarkan solusi untuk mencegah 

kejahatan serta perbuatan dosa. Agama diharapkan dapat mengendalikan perilaku 

manusia, baik secara individu maupun sosial, tetapi implementasinya seringkali 

tidak sesuai dengan harapan. 

Pencurian, perampokan, penipuan, dan pembunuhan di tempat umum 

hanya merupakan beberapa contoh dari beragam kejahatan yang sering terjadi di 

masyarakat, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Pencurian, sebagai 

contoh, seringkali menjadi kejahatan yang umum dilakukan, dipicu oleh berbagai 

                                                           
1
Shelley E. Taylor, dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 154. 
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faktor seperti paksaan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sekitar. Demi 

mempertahankan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat, penting 

bahwa setiap pelaku kejahatan dikenakan hukuman yang sesuai dan seimbang. 

Zaman dahulu, pada saat kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap 

pelanggaran hukum dapat segera diselesaikan. Pemimpin formal atau tokoh 

masyarakat yang berperan ganda sebagai hakim akan menangani konflik langsung 

setelah perbuatan terjadi. Hal ini mengakibatkan tidak perlu adanya tempat 

penahanan untuk menunggu pelaksanaan hukuman terhadap para pelanggar 

hukum. 

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, keberadaan tempat 

penahanan untuk pelanggar hukum menjadi suatu kebutuhan yang tak 

terhindarkan. Hal ini dikarenakan hakim memerlukan waktu untuk memutuskan 

suatu perkara sambil menunggu putusan, sehingga para pelanggar hukum perlu 

ditempatkan dalam suatu bangunan penahanan.
2
 Pada masa lalu, hukuman 

umumnya bersifat fisik seperti pidana cambuk, potong tangan, bahkan pidana mati 

atau gantung, namun dengan diperkenalkannya hukuman kehilangan 

kemerdekaan, sanksi berubah menjadi pidana penjara dengan durasi yang 

ditetapkan oleh hakim. Akibatnya, keberadaan bangunan penahanan sementara 

semakin penting, terutama dengan adanya hukuman pencabutan kemerdekaan.
3
 

Konsep masyarakat di Indonesia diperkenalkan awalnya oleh Saharjo 

ketika pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum oleh 

Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Saat itu, beliau menjabat sebagai 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Terkait isi pidato yang disampaikan oleh 

Saharjo yang menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara tidak hanya untuk 

menimbulkan penderitaan pada terpidana dengan merampas kebebasan bergerak, 

tetapi juga untuk membimbing mereka agar bertaubat dan mendidik agar menjadi 

anggota masyarakat Indonesia yang bermanfaat. 

                                                           
2
 David J. Cooke, dkk, Menyikapi Dunia Gelap Penjara, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. iii. 

3
 David J. Cooke, dkk, Menyikapi Dunia Gelap Penjara, h. Iv. 
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Proses pemidanaan juga dapat terjadi di Rumah Tahanan (Rutan). Secara 

umum, rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau 

terdakwa sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap (inkracht). Fungsi rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia yang 

digunakan untuk menampung narapidana, serupa dengan fungsi lembaga 

pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dapat disebabkan oleh belum adanya lapas di 

kabupaten atau kotamadya tertentu, atau karena terjadi over capacity (kelebihan 

kapasitas) di lapas sehingga narapidana harus ditempatkan di rutan. Meskipun 

seharusnya, terdakwa atau narapidana yang telah menjalani masa hukuman di 

rumah tahanan negara (Rutan) seharusnya dipindahkan ke lembaga 

pemasyarakatan (Lapas) untuk mendapatkan pembinaan yang lebih optimal. 

Berdasarkan dengan realitas yang terjadi, banyak dari mereka tetap berada di 

dalam rumah tahanan negara (Rutan) hingga masa hukuman atau pembinaan 

mereka selesai. 

Sistem pemasyarakatan merupakan evolusi dari penerapan sistem 

kepenjaraan yang awalnya didasarkan pada hukuman balasan dan penyiksaan fisik 

yang tidak manusiawi. Tujuan utamanya adalah agar terpidana benar-benar 

merasa tobat dan jera, dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengulangi 

pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan yang kini diterapkan lebih 

mengedepankan pendekatan pembinaan, sejalan dengan nilai-nilai pancasila. 

Pembinaan bertujuan agar setelah selesai menjalani masa pidananya, 

narapidana tidak akan mengulangi tindakan kriminalnya dan dapat menjalani 

kehidupan masyarakat dengan tata cara yang sesuai. Berdasarkan tujuan tersebut, 

maka setiap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dibina dan dididik 

untuk menyesali perbuatannya dan dikembangkan menjadi warga binaan 

pemasyarakatan yang positif, taat pada hukum, dan menghormati nilai-nilai moral. 

Mereka juga dibina dalam hal kemandirian sebagai persiapan untuk kehidupan di 

masa depan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. 

Menurut Saharjo, seorang tokoh kunci di bidang hukum Indonesia yang 

pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman, Menteri Kehakiman, dan 

Wakil Perdana Menteri Bidang Dalam Negeri, dalam karyanya yang berjudul 
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"Pohon Beringin Pengayoman," mengungkapkan bahwa pidana penjara sebagai 

bentuk pembatasan kebebasan seharusnya tidak hanya merugikan kemerdekaan 

individu tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bertaubat.
4
 

Berdasarkan prinsip-prinsip utama yang ditekankan oleh Saharjo, salah 

satunya adalah bahwa "Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan 

dengan bimbingan." Dalam konteks pembinaan narapidana, prinsip ini 

menekankan pentingnya memberikan bimbingan, terutama dalam bidang agama, 

agar diharapkan setelah narapidana menyelesaikan hukumannya, mereka dapat 

bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan.5 Seperti yang dijelaskan 

pada Q.S al-Maidah/5 : 39 

حِيْمٌ  عَليَْهٌِ اِنٌَّ اٰللٌَّ غَفوُْرٌ   رَّ  ۗ  فمََهٌْ تاَبٌَ مِهٌْ  بعَْدٌِ ظُلْمِهٌ  وَاصَْلحٌََ فَاِنٌَّ اٰللٌَّ يتَوُْبٌُ 

Terjemahnya:  

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka 

sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6
 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan “Siapa yang tobat setelah keaniayaannya 

artinya tidak mencuri lagi (dan memperbaiki diri) atau amalnya (maka 

sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”, untuk menguraikan ini telah kita kemukakan 

keterangan yang lalu. Maka dengan tobatnya itu tidaklah gugur hak manusia 

berupa hukum potong dan pengembalian harta. Kemudian sunah menyatakan 

bahwa jika yang punya hak memberi maaf sebelum diadukan kepada imam, 

gugurlah hukum potong itu terhadapnya, dan inilah yang menjadi pendapat 

Syafii.
7
 

                                                           
4
Saharjo, “Pohon Beringin Pengayoman”, (Bandung: Suka Miskin ,2002), h. 21. 

5
Saharjo, “Pohon Beringin Pengayoman”, h. 22. 

6
Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: Diponegoro, 2011), 

h. 517. 
7
Tafsir Web, https://tafsirweb.com/1923-surat-al-maidah-ayat-39.html. (5 Desember 

2022). 
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Lembaga kemasyarakatan termasuk dalam pranata sosial karena di 

dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengatur setiap perilaku masyarakat. Pranata 

sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan mengatur tindakan dan kegiatan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. 

Ini merupakan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir, mencerminkan 

nilai-nilai, serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok 

warga masyarakat. 

Pranata sosial terbagi dalam beberapa bagian, salah satunya adalah pranata 

agama. Agama berperan mengatur kehidupan manusia, baik dalam interaksi antar 

manusia maupun antara manusia dengan penciptanya. Agama menjadi salah satu 

pranata yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia. Berdasarkan 

fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat, muncul istilah 

"religious institutions" yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia terkait 

dengan kegiatan berbakti kepada Tuhan, sebagai perwujudan dari hak asasi 

manusia.
8
 

Agama memiliki peranan yang fundamental dalam kehidupan manusia, 

menjadi jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Sehingga melalui pengajaran atau 

pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan 

mereka akan lebih sadar tentang kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi 

lagi perbuatan kejahatan tersebut.
9
 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap adalah salah satu unit pelaksana 

teknis pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai rumah 

tahanan. Tempat ini menempati area seluas 1.743 m2, terdiri dari 3 blok hunian 

dan 17 kamar dengan kapasitas untuk 128 orang.
10

 Saat ini, jumlah penghuninya 

mencapai 340 orang. Pada peringatan ulang tahun ke-76 Kemerdekaan RI, 

sebanyak 210 narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Sidrap menerima remisi. 

                                                           
8
Wahyuni, “Pengantar Sosiologi”, Carabaca (Cet. 1, Desember 2018), h. 83. 

9
Wahidin, Pembinaan Mental Narapidana melalui Bimbingan dan Penyuluhan Agama, 

Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Skripsi,/1(Jakarta AKIP, 2006), h. 9. 

10
Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia, Kelas II B Pangkajene, Kemenkumham,             

http://rutanpangkajene.kemenkumham.go.id/ (12 Desember 2022). 

http://rutanpangkajene.kemenkumham.go.id/
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penlitian dengan judul “Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Di 

Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu sebagai berikut 

1. Bagaimana pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang? 

2. Bagaimana dampak pembinaan keagamaan bagi Narapidana di Rutan Kelas 

II B Kabupaten Sidenreng Rappang? 

3. Bagaimana faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana dan upaya 

penanggulangan terhadap penghambat pembinaan narapidana di Rutan 

Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu upaya dalam menentukan pemecahan 

masalah yang ingin dilihat (diteliti). Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk 

pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

pembahasan, maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Bentuk Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan keagamaan adalah upaya yang dilakukan secara 

berkesinambungan terkait dengan dimensi keagamaan, dilaksanakan secara 

penuh kesadaran. Jenis pembinaan keagamaan ini mencakup pembinaan 

kepribadian dan kerohanian bagi narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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b. Narapidana 

Pelaku kejahatan yang telah dieksekusi oleh pihak pengadilan, sesuai 

dengan pelanggarannya, telah memperoleh kedudukan hukum yang tetap. 

Narapidana bukan hanya sebagai objek, melainkan juga subjek yang sama 

seperti manusia lainnya yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang 

dapat dikenakan pidana. Sehingga yang perlu diberantas bukanlah narapidana 

itu sendiri, melainkan faktor-faktor yang menjadi penyebab narapidana 

melakukan pelanggaran terhadap hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban 

sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Narapidana yang dimaksud dalam 

konteks ini adalah narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

c. Rutan 

Rutan adalah lokasi penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama 

proses penyelidikan, penentuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di 

Indonesia. Rutan yang dimaksud di sini adalah Rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pembinaan keagamaan yang ada di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Mengetahui dampak sosial dari pembinaan keagamaan terhadap 

Narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. 

c. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat  pembinaan narapidana dan 

upaya penanggulangan terhadap penghambat pembinaan narapidana di 

Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

masyarakat luas tentang pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B 
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Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam perubahan kepada 

narapidana sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang pernah 

mereka lakukan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dampak pembinaan 

keagamaan terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor 

yang menghambat pembinaan narapidana dan upaya penanggulangan 

terhadap penghambat pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus 

mampu memberikan stimulus untuk penelitian lain yang tertarik untuk 

meneliti topik yang terkait. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi 

pembaca. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu penjelasan yang memaparkan beberapa hasil 

bacaan yang bertujuan mencari informasi dari hasil-hasil bacaan yang telah 

didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok 

dari penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Penelitian terdahulu yang akan 

menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Alan Prabowo, pada tahun 2018, dengan judul 

“Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)”
11

 UIN Raden Intan 

Lampung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe pendekatan 

deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah proses pembinaan para 

pembina menerapkan binaan individu dan bimbingan kelompok di dalam 

                                                           
11

Alan Prabowo, “Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskripstif di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)”, Skripsi (UIN Bandar Intan 

Lampung, 2018), h. 146-147. 
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kegiatan pembinaan keagamaan bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung. Metode pembinaan 

keagamaan yang digunakan dengan para pembina keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung dalam kegiatan 

Pembinaan Keagamaan bagi narapidana, yaitu; metode wawancara, 

directive counseling dan metode pencerahan namun, pada saat kegiatan 

pembinaan keagamaan bagi narapidana para pembimbing lebih sering 

menggunakan metode directive counseling dan metode pencerahan dengan 

penerapan melalui bimbingan individu. Hasil dari pembinaan keagamaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung yakni begitu 

baik dan dapat menyadarkan narapidana yang merubah kepribadian yang 

menjadi baik dengan cara menyempurnakan pengetahuan agama melalui 

lapas, adapun kendala yang ditemukan di lapangan yakni kurangnya 

kesadaran narapidana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah karena 

sistem pemasyarakatan tidak ada pemaksaan untuk mengikuti pembinaan. 

Narapidana yang rajin mengikuti pembinaan, maka narapidana tersebut akan 

mendapatkan remisis dari lapas. Persamaan penelitian yang dilakukan Alan 

Prabowo dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis 

penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Perbedaan 

penelitian terletak pada pembahasan dalam skripsi tersebut memfokuskan 

penelitiannya pada implementasi pelaksanaan  pembinaan keagamaan bagi 

narapidana, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 

bentuk-bentuk pembinaan keagamaan terhadap narapidana. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Saiful Alam, pada tahun 2017, dengan judul 

“Metode Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Kelas II B Kabupaten Jeneponto”.
12

 Penelitian ini dilaksanakan di 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian 

ini adalah kualitatif dengan tipe pendekatan bimbingan dan pendekatan 

                                                           
12

Saiful Alam, Metode Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Kelas II B Kabupaten Jeneponto, Skripsi, (Makassar, 2017), h. 83. 
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psikologi. Kesimpulan dari penelitiannya adalah metode dakwah yang 

digunakan yaitu diskusi dan ceramah agama, dalam pelaksanaannya cukup 

berhasil dengan dibuktikan adanya perubahan dan semakin tinggi tingkat 

kesadaran narapidana yang menganggap bahwa rumah tanahan negara 

bukan tempat bagi orang-orang yang salah melainkan menjadi tempat yang 

cukup membawa berkah bagi kehidupan dan bekal dimasyarakat. Persamaan 

penelitian dengan skripsi ini adalah metode penelitian yang digunakan 

metode kualitatif seta teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Perbedaann penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan skripsi ini yaitu lokasi penelitian dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Saiful Alam di rutan kelas II B Kabupaten Jeneponto 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Rahtami Susanti, pada tahun 2017, dengan judul 

“Penguatan Model Pembinaan Keagmaan Islam Bagi Narapidana dan 

Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas”.
13

 Penelitian ini 

dilakukan di rutan Banyumas. Jenis penelitian yang dilakukan ialah 

penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu, Pembinaan 

Keagamaan Islam bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B 

Banyumas dilaksanakan melalui pengajian setiap hari Selasa dan Jumat, 

belajar membaca Iqro dan Alqur’an setiap hari Kamis, serta murottal setiap 

hari Sabtu. Pembinaan tersebut mendapat respon yang baik dari penghuni 

Rutan Banyumas dan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyiapkan 

penghuni rutan kembali ke tengah masyarakat sehingga perlu dilakukan 

penguatan model pembinaan keagamaan islam melalui pembentukan 

Majelis Taklim yang pengurusnya adalah para narapidana dan tahanan di 

Rutan Banyumas. Adanya majelis taklim tersebut nantinya diharapkan akan 

dapat meningkatkan frekuensi kegiatan keagamaan islam di Rutan 

                                                           
13

Rahtami Susanti, “Penguatan Model Pembinaan Keagmaan Islam Bagi Narapidana dan 

Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas”, Jurnal Komsik Hukum Vol: 17 No. 2 

(Juni 2017), h. 115. 
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Banyumas karena kegiatan keagamaan Islam yang selama ini sudah berjalan 

masih mengandalkan pembicara/pengasuh dari luar Rutan Banyumas. Para 

pengurus majelis taklim yang nantinya akan berkreasi mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan bagi sesama penghuni rutan sehingga 

narapidana dan tahanan yang ilmu agamanya sudah baik dapat menjadi 

imam sholat, memberikan ceramah dan mengajari baca tulis Al Qur’an. 

Sehingga pada akhirnya akan tercipta pembinaan keagamaan yang tidak 

hanya bersumber dari petugas Kementerian Agama tetapi juga pembinaan 

keagamaan dari, oleh dan untuk sesama penghuni Rutan. Persamaan 

penelitian dengan jurnal ini adalah sama-sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian dengan jurnal ini terletak pada 

fokus pembahasan, dimana jurnal ini lebih fokus menggambarkan model 

pembinaan narapidana di rutan Banyumas, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada pembinaan keagamaan 

yang meliputi dampak pembinaan keagamaan terhadap narapidana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pembinaan Keagamaan 

1. Pengertian Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan berasal dari kata dasar "bina," yang memiliki asal kata dari 

bahasa Arab "bana", yang artinya membina, membangun, mendirikan, dan 

membentuk. Kata tersebut kemudian diberi awalan pe- dan -an, sehingga menjadi 

kata "pembinaan" yang menggambarkan usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik.
14

 Pembinaan juga 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menjaga dan menyempurnakan apa 

yang sudah ada sesuai dengan harapan.
15

 

Pembinaan merupakan suatu proses yang mendukung individu melalui 

usaha pribadinya dengan maksud untuk menemukan serta mengembangkan 

potensinya, bertujuan untuk meraih kebahagiaan pribadi dan memberikan manfaat 

sosial.
16

 

Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto menyatakan bahwa pembinaan 

merujuk pada suatu kegiatan yang menjaga dan menyempurnakan apa yang telah 

ada. Sementara itu, menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakup segala upaya, 

tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas beragama, 

baik dalam bidang tauhid, peribadatan, akhlak, maupun kemasyarakatan.
17

 

Mifta Thoha menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses atau hasil 

tindakan yang membuat sesuatu menjadi lebih baik.
18

 Sementara itu, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan 

                                                           
14

Alwi Hasan dkk, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 

152. 

15
Departmen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indoensia Pusat Bahasa edisi 

ke 4”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.193. 

16
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 2005), h. 152. 

17
Masdar Helmi, “Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat”, (Semarang: IAIN 

Semarang, 2016), h. 31.  

18
Mifta Thoha, “Pembinaan Organisasi”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 7. 
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pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1), mendefinisikan 

pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.
19

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pembinaan adalah 

suatu upaya yang dilakukan dengan kesabaran, perencanaan, ketertiban, dan 

arahan yang bertanggung jawab, dengan tujuan mengembangkan kepribadian dan 

memperbaiki diri menuju perbaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. 

Keagamaan berasal dari kata dasar "agama". Agama secara lebih rinci 

dapat dipecah menjadi suku kata a dan gama. Suku kata a memiliki makna tidak, 

sementara gama mengandung arti kacau  oleh karena itu, agama bermakna tidak 

kacau. Konsep agama ini dapat dipahami melalui pengamatan terhadap hasil yang 

dihasilkan oleh peraturan-peraturan agama, baik dalam aspek moral maupun 

materi, bagi para penganutnya.
20

 

Keagamaan bermula dari kata agama yang diberi awalan "ke" dan diakhiri 

dengan "an". Poerwardana menjelaskan bahwa keagamaan mencakup sifat-sifat 

yang terdapat dalam agama atau segala hal yang terkandung di dalamnya. 

Contohnya termasuk perasaan keagamaan atau kajian mengenai hal-hal 

keagamaan.
21

 

Agama pada umumnya bisa diartikan sebagai sistem keyakinan dan 

praktik-praktik keagamaan yang berakar pada nilai-nilai yang bersifat suci dan 

melibatkan dimensi supernatural. Agama ini membimbing perilaku manusia, 

memberikan makna dalam kehidupan, dan menyatukan para pengikutnya dalam 

suatu komunitas moral.
22

 

Menurut Harun Nasution, agama dapat diartikan sebagai: (1) pengakuan 

terhadap hubungan manusia dengan kekuatan ghaib yang dihormati, (2) 

                                                           
19

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasayrakatan Pasal 1 Ayat (1) 

20
M. Yatimin Abdullah, “Studi Islam Kontemporer”, (Pekanbaru: Amzah, 2004), h. 2. 

21
W.J.S Poerwardana, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 

h. 18 

22
Ratnah Rahman, “Peran Agama Dalam Masyarakat Marginal”, SosioReligius vol.4 

no.1 (2019), h. 81. 
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pengakuan adanya kekuatan ghaib yang memengaruhi manusia, (3) upaya untuk 

hidup sesuai dengan prinsip yang diakui sebagai sumber eksternal yang 

mempengaruhi tindakan manusia, (4) keyakinan pada kekuatan ghaib yang 

membentuk gaya hidup khusus, (5) suatu sistem perilaku yang berasal dari 

kekuatan ghaib, (6) pengakuan terhadap kewajiban yang dipercayai berasal dari 

kekuatan ghaib, (7) penghormatan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari rasa 

lemah dan ketakutan terhadap kekuatan misterius dalam lingkungan manusia, dan 

(8) ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul.
23

 

Abu Tauhid menyatakan bahwa pembinaan keagamaan adalah panduan 

yang mengembangkan dan membimbing potensi yang ada dalam diri setiap 

individu secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar setiap 

individu dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan 

masyarakat.
24

  

Jadi, dapat dikatakan bahwa pembinaan keagamaan merupakan upaya dan 

kegiatan untuk mempertahankan serta menyempurnakan sesuatu yang sesuai 

dengan karakteristik yang diharapkan dalam agama atau aspek-aspek yang terkait 

dengan agama. 

2. Tujuan Pembinaan Keagamaan 

Tujuan dari pembinaan keagamaan, antara lain: 

a. Mengokohkan akidah. 

b. Menyeluruhkan akidah. 

c. Memperbaiki hubungan sesama manusia. 

Pembinaan keagamaan penting untuk mengubah pola pikir, perspektif, 

perilaku, dan sikap menjadi lebih baik dan Islami. Ini bertujuan agar para 

                                                           
23

Ngainun Naim, “Islam dan Pluralisme Agama”, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 

2. 

24
Abu Tauhid, “Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Bimbingan Autisme 

Bina Anggota Gedong Koneng Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta : Perpustakaan UIN, 2008), h. 9. 
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narapidana dapat memiliki optimisme yang tinggi dan kesadaran untuk 

mewujudkan cita-cita serta harapan di masa depan.
25

 

B. Ruang Lingkup Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

narapidana dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tengah menjalani sanksi 

hukuman akibat melakukan suatu pelanggaran hukum. 
26

 Sementara itu, menurut 

kamus induk istilah ilmiah, narapidana diartikan sebagai individu yang sedang 

menjalani sanksi hukuman atau tahanan.
27

 

Narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman dan kehilangan 

kebebasan di lembaga pemasyarakatan, sementara itu terpidana merupakan 

individu yang telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang sudah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Kehilangan kemerdekaan ini berarti bahwa 

narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu 

tertentu, memberikan kesempatan penuh untuk memperbaiki diri.
28

 

Definisi tersebut mencerminkan bahwa narapidana adalah individu yang 

menjalani hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Mereka mengalami kehilangan kemerdekaan dalam 

menjalani aktivitas kehidupan, baik dengan keluarga maupun dalam masyarakat 

sekitar.
29

  

Berdasarkan pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Djisman 

Samosir dalam bukunya tentang fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan 

di Indonesia. Menurutnya, narapidana dapat diartikan sebagai individu yang 
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menjalani periode pidana sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan yang telah 

bersifat final, akibat dari tindakan kejahatan yang telah dilakukan.
30

  

Menurut Wilson, narapidana adalah individu bersalah yang diisolasi dari 

masyarakat untuk mempelajari perilaku sosial yang baik. Di sisi lain, Harsono 

menyatakan bahwa narapidana adalah individu yang sedang mengalami proses 

hukuman berdasarkan putusan bersalah dari hakim. Kemudian, Dirjosworo 

berpendapat bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti individu lainnya, 

hanya saja mereka harus dipisahkan dari masyarakat oleh keputusan hakim 

sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku..  

2. Hak dan Kewajiban Narapidana 

Narapidana adalah individu yang sama seperti manusia pada umumnya, 

tetapi kehilangan kebebasannya karena terlibat dalam tindakan pelanggaran 

hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya melindungi seluruh 

warganya, termasuk narapidana. Hal tersebut karena, narapidana juga berhak dan 

berkewajiban sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.. 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 menyatakan secara tegas 

bahwa narapidana memiliki hak yang harus mereka dapatkan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Narapidana memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan 

agama dan keyakinannya. 

b. Narapidana berhak mendapatkan perawatan secara fisik dan spiritual. 

c. Narapidana berhak menerima makanan yang pantas dan pelayanan 

kesehatan yang memadai. 

d. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. 

e. Narapidana berhak mengungkapkan keluhan. 

f. Narapidana berhak memiliki bahan bacaan dan mengakses informasi 

melalui media yang tidak dilarang. 

g. Narapidana berhak menerima upah atas pekerjaan yang dijalankan. 
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h. Narapidana berhak menerima kunjungan dari orang-orang tertentu seperti 

keluarga, teman, dan lainnya. 

i. Narapidana berhak memperoleh pengurangan masa hukuman (remisi). 

j. Narapidana berhak melakukan asimilasi, termasuk mendapatkan cuti 

untuk berkunjung ke keluarga. 

k. Narapidana berhak memperoleh pembebasan bersyarat. 

l. Narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.
31

 

Hak-hak narapidana di atas harus dijamin oleh lembaga pemasyarakatan 

tempat narapidana tersebut menjalani pidananya. Selain memiliki hak-hak, 

narapidana juga mempunyai tanggung jawab yang harus diemban. Secara umum, 

kewajiban narapidana melibatkan upaya untuk berintegrasi dalam masyarakat 

yang positif, mengingat tujuan dari pidana adalah pemasyarakatan. Melakukan 

perilaku yang baik selama masa hukuman dan mematuhi peraturan yang berlaku 

di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari kewajiban narapidana. 

3. Tujuan Pembinaan Narapidana 

Pembinaan narapidana memiliki makna untuk mengolah individu yang 

berstatus narapidana agar dapat tumbuh menjadi kontributor yang positif. Upaya 

terkait pada konteks pemahaman pembinaan ini, fokusnya terletak pada 

pengembangan karakter dan moral narapidana, dengan tujuan mendorong 

pengembangan harga diri yang positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang 

lain. Proses ini juga bertujuan mengembangkan rasa tanggung jawab agar 

narapidana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang harmonis dan 

sejahtera di masyarakat. Hasilnya, narapidana memiliki potensi untuk menjadi 

individu yang memiliki karakter dan moralitas tinggi. 

Transformasi dalam perlakuan terhadap narapidana dari sistem penjara ke 

sistem pemasyarakatan diharapkan mampu memicu perubahan menuju kehidupan 

yang positif selama masa hukuman. Pada saat menjalani pidana, narapidana dapat 
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merasakan dampak positif dari pembinaan yang diterimanya, membawa bekal 

tertentu untuk mengubah dirinya.
32

  

Tujuan pembinaan narapidana di rutan adalah agar mereka mencapai 

pemahaman dan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan. Harapannya, 

melalui pembinaan ini, narapidana dapat berkembang menjadi individu yang 

bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, bangsa, negara, serta terhadap nilai-

nilai spiritual dan keagamaan. 

C. Rumah Tahanan Negara 

1. Pengertian Rumah Tahanan Negara 

Rumah tahanan negara sering disebut sebagai rutan. Kepala Rumah 

Tahanan Negara adalah sosok yang memimpin rumah tahanan negara. Tugas dan 

kewenangan dari masing-masing bagian membentuk inti rumah tahanan negara 

dengan tujuan mencapai efektivitas kerja yang optimal. 

Rumah tahanan negara adalah lokasi di mana narapidana ditempatkan, 

dirawat, dan dibina, serta berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan. 

Contoh rumah tahanan negara yang dimaksud adalah Rumah Tahanan Negara 

Kelas II B Sidenreng Rappang. 

Rumah tahanan negara adalah sebuah fasilitas yang bertindak sebagai 

pelaksana teknis, dengan fungsi menampung, merawat, dan memberikan 

pembinaan kepada narapidana.
33

 Rutan dapat diartikan sebagai fasilitas yang 

berperan sebagai tempat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. 

Rutan juga berfungsi sebagai tempat untuk memberdayakan, 

membimbing, memberikan dukungan, dan mengarahkan narapidana dengan 

tujuan meningkatkan kualitas diri mereka, serta mencegah pengulangan kesalahan 

yang sama. 

Perbedaan antara rutan dan lapas terletak pada fungsinya. Rutan berfungsi 

sebagai tempat penahanan terdakwa atau tersangka selama proses penyidikan, 
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penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sementara itu, lapas berfungsi 

sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan.
34

 

2. Fungsi Rumah Tahanan Negara 

Peran rumah tahanan negara dalam memberikan manfaat adalah sebagai 

tempat untuk membina narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang utuh, 

baik, dan dapat diterima dengan positif di masyarakat bebas serta bertanggung 

jawab.
35

 

Rumah tahanan negara juga mempunyai tugas, antara lain: 

a. Menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana. 

b. Memberikan panduan, menyediakan fasilitas, dan mengelola produk 

kerja. 

c. Menjaga keamanan dan keteraturan dalam rumah tahanan negara. 

d. Menjalankan tugas administrasi tata negara.. 

Fungsi dan tugas di rutan bertujuan utama untuk memperbaiki narapidana 

dan mengembalikannya kepada fitrahnya. Fungsi dan tujuan ini mencakup 

pemulihan hubungan dengan Allah swt, manusia lain, dan lingkungan, serta 

pemahaman diri sendiri. 

3. Tujuan Rumah Tahanan Negara 

Tujuan dari rumah tahanan negara itu ada tahapannya, yaitu tahapan 

orientasi, pembinaan dan asimilasi. Ketiga tahapan tersebut antara lain: 

a. Orientasi. Tahap ini bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi, 

memahami cara hidup, peraturan yang berlaku, dan tujuan dari 

pembinaan yang sedang dilakukan. 

b. Pembinaan. Narapidana mendapatkan bimbingan melalui program 

pembinaan, yang meliputi pembinaan keagamaan dan pengembangan 

kecakapan hidup. 
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c. Asimilasi. Narapidana mengikuti program asimilasi di luar rutan. Hal ini 

bertujuan agar saat masa pidananya berakhir, mereka dapat berinteraksi 

dengan masyarakat tanpa rasa canggung. 

Secara umum, rutan memiliki tujuan utama, yaitu membina dan 

membimbing narapidana. Pembinaan dan bimbingan ini bertujuan membentuk 

narapidana agar dapat menjadi individu yang utuh, sadar akan tindakannya, dan 

berharap agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa 

depan. Semua ini menjadi dasar agar ketika mereka bebas, mereka dapat diterima 

dan berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakat mereka. Tidak hanya itu, 

diharapkan mereka juga dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

diberikan amanah dengan tanggung jawab. 

D. Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim 

Struktural fungsional adalah suatu teori yang dirumuskan oleh pemikir 

klasik, termasuk Emile Durkheim, Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, 

Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. 

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi, dilahirkan pada tahun 1858 dan 

meninggal pada tahun 1917. Teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim 

menggambarkan masyarakat sebagai bagian dari tatanan sosial yang menunjukkan 

kehidupan yang harmonis. Fungsionalisme dalam teorinya difokuskan pada 

struktur sosial pada tingkat makro dalam masyarakat, dan ia menekankan bahwa 

masyarakat merupakan realitas objektif yang melibatkan individu-individu 

sebagai anggotanya. 

Penganut pendekatan fungsional, atau fungsionalis, memandang 

masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang terdiri dari bagian-

bagian saling tergantung dan berkolaborasi untuk menciptakan keseimbangan. 

Meskipun mereka tidak meniadakan adanya konflik dalam masyarakat, mereka 

meyakini bahwa masyarakat memiliki mekanisme pengendalian konflik yang 

dapat dikembangkan.
36
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Perspektif struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan dalam 

sosiologi yang menganggap masyarakat atau entitas tertentu sebagai suatu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian tidak 

dapat beroperasi secara efektif tanpa keterkaitan dengan bagian lainnya. 

Pendekatan struktural fungsional adalah perspektif yang luas dalam 

sosiologi dan antropologi, yang berusaha untuk menginterpretasikan masyarakat 

sebagai suatu struktur dengan bagian-bagian yang saling terkait. Fungsionalisme 

memahami masyarakat secara menyeluruh dengan menekankan fungsi dari 

elemen-elemen konstitusinya, terutama norma, adat, tradisi, dan intuisi. 

Istilah "fungsional" dalam pandangan Durkheim memiliki dua makna. 

Pertama, merujuk pada suatu sistem dari pergerakan penting seperti pencernaan 

atau respirasi. Kedua, merujuk pada relasi atau keterkaitan dalam pergerakan 

tersebut, menyoroti hubungan saling ketergantungan dalam setiap organisme. 

Banyak pemikir fungsionalis yang mengadopsi pemikiran Emile Durkheim 

meyakini bahwa masyarakat dibangun bersama oleh nilai-nilai bersama dan saling 

ketergantungan sosial-ekonomi. Mereka juga menjelaskan bahwa ada potensi 

keruntuhan masyarakat jika nilai-nilainya tidak terus-menerus ditegaskan dan 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, pemeliharaan 

nilai-nilai tersebut dianggap sebagai fungsi penting masyarakat..
37

 

Emile Durkheim menguraikan bahwa masyarakat merupakan suatu 

kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang dibedakan. Perbedaan fungsi 

tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan. Teori 

fungsional, masyarakat digambarkan sebagai suatu kesatuan subsistem dengan 

fungsi dan tugas yang spesifik. Keterkaitan antar bagian masyarakat bersifat 

fungsional dan saling ketergantungan; jika satu bagian berhenti berfungsi, hal itu 

akan memengaruhi fungsi bagian lainnya. 

Pemikiran struktural fungsional sangat terinspirasi oleh konsep biologi, 

yang memandang masyarakat sebagai suatu organisme biologis yang terdiri dari 

organ-organ yang saling bergantung. Ketergantungan ini dianggap sebagai 
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konsekuensi untuk memastikan kelangsungan hidup organisme tersebut. 

Pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan 

sosial. 

Durkheim menyatakan bahwa ikatan solidaritas mekanik, ditemukan 

dalam masyarakat yang masih sederhana, mirip dengan kohesi antara benda mati. 

Sedangkan ikatan solidaritas organik, ditemukan dalam masyarakat kompleks, 

mirip dengan kohesi antara organ hidup. Pernyataan ini mencerminkan adopsi 

analogi organik, yang mengasumsikan adanya persamaan tertentu antara 

organisme biologis dan masyarakat. Analogi organik merupakan suatu cara 

pandang yang umum di kalangan penganut teori fungsionalisme.
38

 

Emile Durkheim, seorang tokoh sosiologi klasik, secara mendalam 

membahas konsep fungsi dan menerapkannya dalam menganalisis berbagai aspek 

kajiannya. Baginya, fakta sosial dapat dijelaskan melalui pemahaman terhadap 

fungsinya. Sebagai contoh, menurut Durkheim, fungsi hukuman dalam 

masyarakat adalah untuk menjaga intensitas sentimen kolektif yang muncul akibat 

kejahatan. Tanpa adanya hukuman untuk kejahatan, sentimen tersebut akan segera 

menghilang.
39

 

Sosiologi hukum menjelaskan beberapa teori yang dikenal, di antaranya 

adalah teori struktural fungsional yang diadvokasi oleh Emile Durkheim. Teori ini 

mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan yang saling terkait, di 

mana setiap bagian memiliki fungsi yang berkontribusi terhadap bagian lainnya. 

Menurut teori ini, jika satu sistem mengalami kerusakan, maka sistem 

lainnya juga akan terpengaruh dan tidak berfungsi dengan optimal. Kerusakan 

pada salah satu bagian sistem dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

masyarakat. Teori struktural fungsional mengaitkan struktural dengan hukum itu 

sendiri, sementara fungsional merujuk pada penegak hukum. Ketidakseimbangan 

atau terjadinya tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana dapat diartikan 

sebagai indikasi adanya kerusakan dalam sistem, sehingga sistem lainnya tidak 

dapat berfungsi dengan baik. 
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Penganut teori ini meyakini bahwa setiap peristiwa dan struktur memiliki 

fungsi bagi suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan dalam 

masyarakat. Ketika konflik muncul, penganut teori fungsionalisme struktural 

memusatkan perhatiannya pada bagaimana cara menyelesaikannya agar 

masyarakat tetap dalam keseimbangan. Robert K. Merton, seorang penganut teori 

ini, berpendapat bahwa objek analisis sosiologi mencakup fakta sosial seperti 

peran sosial, pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, dan 

pengendalian sosial. 

Teori struktural fungsional memiliki relevansi yang cukup besar terhadap 

pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Teori ini menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi-

fungsi yang ada di dalamnya untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. 

Terkait pada konteks pembinaan keagamaan terhadap narapidana, teori 

struktural fungsional dapat membantu untuk memahami bagaimana agama dan 

kepercayaan dapat menjadi faktor yang memperkuat solidaritas dan moralitas di 

dalam lingkungan penjara. Agama dapat berperan dalam memberikan panduan 

moral yang dapat mengurangi konflik dan kekerasan di dalam rutan. Sehingga 

demikian, pembinaan keagamaan dapat membantu menjaga keseimbangan sosial 

diantara narapidana. 

Teori struktural fungsional juga memandang adanya peran lembaga sosial, 

seperti lembaga keagamaan dalam menjaga keseimbangan sosial dengan upaya  

mamfasilitasi pembinaan keagamaan di dalam rutan. Hadirnya lembaga 

keagamaan dapat membantu memenuhi fungsi-fungsi sosial dalam menjaga 

keseimbangan dan stabilitas di antara narapidana. Teori struktural dapat 

memberikan landasan konseptual yang kuat dalam merancang program 

pembinaan keagamaan bagi narapidna di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

kesejahteraan sosial di dalam rutan tersebut.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang umumnya dikenal 

dengan istilah naturalistic inquiry.
40

 Penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang tidak melibatkan perhitungan angka-angka. Penelitian ini adalah 

yang memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-

sifat, serta hubungan antara fenomena yang dipelajari untuk membangun dasar-

dasar akumulasi pengetahuan.
41

 Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah upaya untuk menjelajahi dan memperkuat pemahaman terhadap 

suatu gejala berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.
42

 

Merujuk pada kedua pandangan tersebut, penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mengungkap fakta dan memberikan penjelasan terkait dengan berbagai 

realitas yang ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti secara langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan pembinaan 

keagamaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah area yang menjadi konteks untuk menjalankan 

proses penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, penelitian dilakukan di 

Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan 

sosiologi diperlukan untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat dalam 

interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Mengutip pandangan Hasan Shadily, 

"pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan yang memeriksa struktur 
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kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki hubungan antara manusia 

yang mengatur kehidupannya.".
43

 Asep Saeful Muhtadi menyatakan bahwa 

pendekatan sosiologis diperlukan sebagai langkah untuk mengidentifikasi gejala 

sosial, mulai dari yang bersifat kecil dan pribadi hingga mencakup aspek-aspek 

yang lebih luas.
44

 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu: 

1. Data Primer  

Penelitian primer melibatkan pengumpulan data atau informasi langsung 

dari sumber pertama, yang seringkali disebut sebagai responden.
45

 Data primer 

adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan 

melakukan ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Data primer melibatkan 

pengamatan, wawancara, pendapat individu atau kelompok, serta hasil pengujian 

objek kejadian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh untuk mendukung data 

primer. Penggunaan data sekunder melibatkan studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan dan mempelajari data dari literatur seperti buku, jurnal, majalah, 

koran, atau karya tulis lainnya. Selain itu, dapat memanfaatkan dokumen tertulis, 

gambar, foto, atau benda-benda lain yang relevan dengan aspek yang sedang 

diteliti. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling, sebagaimana 

dijelaskan dalam buku "Memahami Penelitian Kualitatif" karya Sugiyono. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sumber data dengan 
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pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini, contohnya adalah memilih orang 

yang dianggap paling memahami harapan kita, mungkin dia adalah penguasa, 

sehingga akan memudahkan penelitian untuk mengeksplorasi objek atau situasi 

sosial yang sedang dipelajari.
46

 Peneliti akan memilih informan berdasarkan 

kebutuhan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan agar informasi 

yang diperoleh dari mereka dapat dianggap akurat dan dapat dipercaya.. Informan 

yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. 1 petugas pembinaan keagamaan 

2. 6 pengajar pembina keagamaan 

3. 5 orang narapidana 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah untuk mendapatkan data. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: 

1. Observasi  

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
47

 Hal 

yang hendak diobservasi harus diperhatikan secara detail, sehingga dengan 

metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan 

informasi, tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi observasi 

yang dilakukan.  

Observasi adalah pengamatan langsung, yang berarti melakukan 

pemantauan secara langsung dan turun langsung mengamati lokasi penelitian 

pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 
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2. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan melalui 

percakapan dan interaksi langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

informasi di lapangan secara lisan. Metode wawancara digunakan dalam 

penelitian untuk mengumpulkan informasi langsung dari seseorang melalui dialog 

antara pewawancara (yang memberikan pertanyaan) dan terwawancara (yang 

memberikan jawaban) atas pertanyaan tersebut.
48

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang 

telah terjadi. Konteks penelitian kualitatif, dokumen tentang individu atau 

kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dengan 

fokus penelitian merupakan sumber informasi yang berharga. Jenis dokumen ini 

dapat mencakup video, foto, atau teks tertulis..
49

 

Metode dokumentasi digunakan bersamaan dengan observasi dan 

wawancara oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang telah ada. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam bentuk foto dan data yang 

relevan dengan penelitian. 

F. Instrument Penelitian 

Alat penelitian merupakan perangkat atau sarana yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data sehingga pekerjaannya menjadi lebih efisien 

dan menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan sistematis, memudahkan 

proses pengolahan data.
50

 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

yang berperan sebagai perencana, pelaksana, analisis, dan penafsir data hingga 

menyusun laporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus memiliki 
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keterampilan dalam menganalisis data. Keberhasilan suatu penelitian sangat 

tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian lapangan ini mencakup: 

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi merupakan lembar pengamatan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengamati aspek-aspek terkait pembinaan keagamaan terhadap 

narapidana dengan menggunakan panca indera dan alat tulis. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara dapat melibatkan alat bantu seperti alat tulis, daftar 

pertanyaan, surat tugas, surat izin, alat perekam, daftar responden, serta peta 

lokasi untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. 

3. Alat Dokumentasi 

Peneliti dapat menggunakan beberapa alat pelengkap seperti foto, video, 

alat tulis, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang 

berasal dari berbagai sumber, termasuk informan. Hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi menjadi dasar teknik analisis data. Pengamatan data dilakukan 

untuk menggambarkan fakta hasil penelitian, membuatnya lebih mudah dipahami, 

dan diinterpretasikan. Penelitian ini, digunakan analisis kualitatif yang melibatkan 

upaya lanjut dan berulang untuk mengolah data lapangan dan menyajikan 

informasi yang berguna untuk analisis.
51

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang melibatkan pemilihan, 

pemfokusan, penghilangan, dan penyusunan data sehingga kesimpulan penelitian 

dapat diverifikasi dan dijelaskan secara lebih tajam.
52

 Reduksi data berfungsi 

untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian dalam 
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pencarian data jika diperlukan. Reduksi data digunakan oleh peneliti untuk 

memilih data yang relevan dengan masalah penelitian, namun data yang 

dihilangkan tidak sepenuhnya dibuang, melainkan disimpan dengan rapi sehingga 

dapat diakses kembali jika diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur untuk 

memfasilitasi deskripsi, pembuatan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. 

Terkait pada konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat mengambil 

berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori. Data 

yang terkait dalam penelitian ini, disajikan dalam bentuk naratif teks. Penyajian 

data merupakan langkah kedua setelah reduksi data, dilakukan penyusunan data 

agar mempermudah peneliti memahami konteks permasalahan yang sedang 

diteliti. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Tahapan berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan bersifat sementara dan 

dapat berubah jika terdapat bukti-bukti kuat yang mendukung. Kesimpulan ini 

memungkinkan menjawab rumusan masalah dan membawa pengetahuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Proses verifikasi data dilakukan dengan 

membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui pemahaman mendalam 

informan terhadap masalah yang diajukan, bertujuan untuk menghindari 

subjektivitas yang dapat mengurangi bobot skripsi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kabupaten Sidenreng Rappang 

Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang adalah dua kerajaan bersaudara 

yang diperintah oleh sepasang raja kakak beradik. Berdasarkan fakta tersebut, 

tidak ada batas yang jelas yang memisahkan wilayah kedua kerajaan tersebut. 

Lontarak hanya mencirikan bahwa penduduk Kerajaan Sidenreng dan Rappang 

dapat dibedakan hanya saat panen tiba. Masyarakat yang mengangkut padinya ke 

utara dianggap sebagai warga Kerajaan Rappang, sementara yang membawanya 

ke selatan dianggap sebagai warga Kerajaan Sidenreng. Kedua raja dalam 

kerajaan tersebut telah membuat kesepakatan, bahwa jika Rappang mati di pagi 

hari, maka Sidenreng akan mati di sore hari, dan sebaliknya. 

Kabupaten Sidenreng Rappang, yang lebih akrab disebut dengan singkatan 

Sidrap, terletak sekitar ±185 Km dari Kota Madya Makassar, ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Wilayah ini terkenal sebagai lumbung pangan nasional dan 

menjadi pusat peternakan ayam petelur di kawasan timur Indonesia. Daerah ini 

mengusung motto "KOTA BERAS," yang merupakan singkatan dari bersih, elok, 

rapi, aman, dan sopan. 

Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang 

Visi: Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik 

di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia 

Adapun misi yang diemban adalah: 

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan berdasarkan prinsip 

ekonomi kerakyatan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, dan 

rehabilitasi. 

2. Mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan agribisnis yang berwawasan 

lingkungan. 

3. Membangun kemandirian masyarakat melalui pendekatan kelembagaan 

dengan mengembangkan kemitraan usaha. 
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4. Mewujudkan aparatur daerah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat 

dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi 

daerah yang baik dan bersih. 

5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis kreatif 

dan budaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. 

6. Mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal sebagai pedoman dan 

sumber kearifan guna meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) terletak di diantara 30°43’– 

40°09’ Lintang Selatan dan 119°041’ – 120°010’ Bujur Timur. Kabupaten 

Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari 

permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu 

(3.086 Mdpl). Keadaan topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa 

wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) 

dan bergunung seluas 712.81 km2 (37.85%). Wilayah datar berada di bagian 

selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama 

di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Wilayah dataran rendah 

terdapat dua Danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Berdasarkan posisi 

geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki batas – batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara, berbatasan Kabupaten Enrekang dan Pinrang. 

b. Sebelah Selatan, berbatasan Kabupaten Soppeng dan Barru. 

c. Sebelah Barat, berbatasan Kota Pare-Pare dan Pinrang. 

d. Sebelah Timur, berbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo.
53

 

Secara administrasi, Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 

(sebelas) kecamatan, 106 Desa/Kelurahan. Uraian jumlah 68 Desa dan 38 

Kelurahan tiap-tiap kecamatan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang 

No.  Kecamatan  Luas Wilayah Desa/Kelurahan 

1. Maritengngae  6.590 km persegi 12 Desa/Kelurahan 

2. Tellu Limpoe 10.320 km persegi 9 Desa/Kelurahan 

3. Panca Lautang 15.393 km persegi 10 Desa/Kelurahan 

4. Wattang Pulu 15.131 km persegi 10 Desa/Kelurahan 

5. Baranti 5.389 km persegi 9 Desa/Kelurahan 

6. Panca Rijang 3.402 km persegi 8 Desa/Kelurahan 

7. Kulo  7.500 km persegi 6 Desa/Kelurahan 

8. Wattang Sidenreng 12.081 km persegi 8 Desa/Kelurahan 

9. Pitu Riawa 21.043 km persegi 12 Desa/Kelurahan 

10. Dua Pitue 6.999 km persegi 10 Desa/Kelurahan 

11. Pitu Riase 84.477 km persegi 12 Desa/Kelurahan 

Sumber Data: Bawaslu Sidrap, 2019 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 kecamatan di kabupaten Sidenreng 

Rappang terdiri dari kecamatan Maritengngae memiliki luas wilayah 6.590 km 

persegi dengan jumlah 12 desa/kelurahan, kecamatan Tellu Limpoe memiliki luas 

wilayah 10.320 km persegi dengan jumlah 9 desa/kelurahan, kecamatan Panca 

Lautang meiliki luas wilayah 15.393 km persegi meiliki jumlah 10 

desa/kelurahan. Kecamatan Wattang Pulu memiliki luas wilayah 15.131 km 

persegi dengan jumlah 10 desa/kelurahan, kecamatan Baranti memilki luas 

wilayah 5.389 km persegi dengan jumlah 9 desa/kelurahan, kecamatan Panca 

Rijang memilki luas wilayah 3.402 km persegi dengan jumlah 8 desakelurahan, 

kecamatan Kulo memiliki luas wilayah 7.500 km persegi dengan jumlah 6 

desa/kelurahan, kecamatan Wattang Sidenreng memiliki luas wilayah 12.081 km 

persegi dengan jumlah 8 desa/kelurahan, kecamatan Pitu Riawa memiliki luas 
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wilayah 21.043 km persegi dengan jumlah 12 desa/kelurahan, kecamatan Dua 

Pitue memiliki luas wilayah 6.999 km persegi dengan jumlah 10 desa/kelurahan 

dan kecamatan Pitu Riase memilki luas wilayah 84.477 km oersegi dengan jumlah 

12 desa/kelurahan. 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 

No Nama Wilayah 
Jenis kelamin (Jiwa) Penduduk 

(Jiwa) Laki-Laki Perempuan 

1 Panca Lautang 9.002 9.259 18.261 

2 Tellu Limpoe 12.096 12.722 24.818 

3 Watang Pulu 17.321 17.498 34.819 

4 Baranti 15.843 16.204 32.047 

5 Panca Rijang 15.581 15.936 31.517 

6 Kulo 6.490 6.640 13.130 

7 Maritengngae 26.178 27.032 53.210 

8 WT. Sidenreng 9.432 9.705 19.137 

9 Dua Pitue 15.513 15.807 31.320 

10 Pitu Riawa 14.528 14.350 28.878 

11 Pitu Riase 11.984 11.372 23.356 

Total 153.968 156.525 310.493 

Sumber Data: Bawaslu Sidrap, 2019 

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi sumber daya manusia 

yang cukup besar dengan jumlah penduduk 310.493 jiwa, terdiri dari 153.968 

laki-laki dan 156.525 wanita (rasio 98,9). Kepadatan penduduk mencapai 175 

orang/km2. Laju Pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2019 dapat ditekan 

hanya dikisaran rata-rata 1,07% per tahun. Garis kemiskinan pada tahun 2019 

berada pada batas Rp 276.558 sehingga presntase penduduk miskin di Sidrap 

hanya tercatat 5,32%. Mata pencaharian sebagian besar bertani dan berkebun. 

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang rukun dan damai. 

Hasil Sakernas 2019 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 sebanyak 112.592 orang atau sekitar 53,27 
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persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

104.741 orang (sekitar 93,03 persen) berstatus bekerja. Sementara sisanya 

sebanyak 7.851 orang (sekitar 6,97 persen) berstatus tidak bekerja 

(pengangguran). Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 

yang bekerja sebanyak 73.376 orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 

31.365 orang. 

Dilihat dari sektor lapangan usaha, mayoritas penduduk Kabupaten Sidrap 

bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang 

berkecimpung di sektor ini mencapai 40,27 persen. Dari angka tersebut, terdapat 

37.495 orang tenaga kerja laki-laki (88,90 persen) dan sisanya 4.680 orang tenaga 

kerja perempuan (11,10 persen). Sebaliknya, sektor perdagangan menjadi 

penyedia tenaga kerja perempuan terbesar, dengan jumlah mencapai 12.702 orang 

atau sekitar 40,50 persen.
54

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Tingkat II di Sulawesi. Pembentukan tersebut diresmikan melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7/37-374 tanggal 28 Januari 1950, dan 

ditetapkan pada 18 Februari 1960. Setiap tahunnya, Hari Ulang Tahun Sidenreng 

Rappang diperingati. Struktur pemerintahan eksekutif Kabupaten Sidenreng 

Rappang dipimpin oleh Bupati terpilih untuk periode 2018–2023, yaitu Ir. H. 

Dollah Mando, dengan Ir. H. Mahmud Yusuf sebagai Wakil Bupati. Struktur 

legislatifnya terdiri dari 35 kursi/anggota. Susunan pemerintahan daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat 

Legislatif, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, serta Pemerintah Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan.
55

 

 

 

 

                                                           
54

Dpmptsp, https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16 (17 Juni 2023).   

55
Bawaslu Tentang Sidrap, https://sidrap.bawaslu.go.id/tentang-sidrap/ (17 Juni 2023).  

https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16
https://sidrap.bawaslu.go.id/tentang-sidrap/


35 
 

 
 

2. Lokasi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Gambar 4.3 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang 

Sumber data: Bawaslu Sidrap, 2023 

Rumah tahanan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang berlokasi di 

jalan Pengayoman No. 1 Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae. Rutan 

ini merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas di bidang 

pelayanan dan perawatan tahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi 

Sulawesi Selatan. Rutan Sidrap berdiri pada tahun 2011 diatas tanah seluas 19.938 

m2, dengan luas bangunan kantor kurang lebih 13.800 m2.  

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian 
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Gambar 4.4 Denah Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang 

Sumber Data: Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 

Berdasarkan gambar denah rutan kelas IIB di atas, terdapat 14 bangunan 

yaitu, pembangunan gedung kantor utama (GK) seluas 560,00 m
2
, pembangunan 

ruang pendidikan (RP) seluas 200,00 m
2
, pembangunan mushalla (MS) seluas 

50,00 m
2
, pembangunan dapur umum (DU) seluas 130,00 m2, pembangunan blok 

hunian (BH) seluas 400,00 m
2
, pembangunan sel staf (BS) seluas 96,00 m

2
, 

pembangunan blok wanita (BW) seluas 104,00 m
2
, pembangunan rumah dinas 

tipe C (RC) seluas 70,00 m
2
, pembangunan rumah dinas tipe E (RE) seluas 72,00 

m
2
, pembangunan pos jaga atas (PA) seluas 32,00 m

2
, pembangunan gedung aula 

(GA) seluas 144,00 m
2
, pembangunan polklinik (PL) seluas 87,00 m

2
, 

pembangunan bengkel kerja (BK) seluas 128,00 m
2
 dan pembangunan pos blok 

(PB) seluas 22,00 m
2
. 
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Adapun visi, misi dan tata nilai rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang antara lain: 

a. Visi rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang adalah masyarakat 

memperoleh kepastian hukum. 

b. Misi rutan kelas II B Kabupaten Sideneng Rappang adalah mewujudkan 

peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayan 

hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang 

berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan 

HAM serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang 

professional dan berintegritas. 

c. Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “P-A-

S-T-I” 

1) Professional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat 

yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas 

profesi. 

2) Akuntabel: setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

3) Sinergi: komitemen untuk membangun dan memastikan hubungan 

kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 

pemangku kepentingan untuk menemkan dan melaksanakan solusi 

terbaik, bermanfaat dan berkualitas. 

4) Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

5) Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan 

mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 
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Gambar 4.5 Stuktur Organisasi Rutan Kelas II B Sidenreng Rappang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data  Stuktur Organisasi Rutan Kelas II B Sidenreng Rappang Tahun 2018 

Keterangan: 

a. Petugas tata usaha bertugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan 

arsipan. 

b. Subseksi pelayanan tahanan bertugas untuk melakukan 

pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian 

bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. 

c. Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan keuangan, 

perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan rutan. 

d. Kesatuan pengamanan rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan 

ketertiban rutan. 
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Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang 

No Jabatan Pangkat/Golongan Jumlah 

1 Kepala Rutan Sidrap Penata Tk. I (III/d) 1 orang 

2 Kasubsi Pelayanan Tahanan Penata Tk. I (III/d) 1 orang 

3 Kasubsi Pengelolaan Penata Tk. I (III/d) 1 orang 

4 Kepala Kesatuan 

Pengamanan 

Penata (III/c) 1 orang 

5 Penelaah Status WBP Penata Tk. I (III/d) 1 orang 

6 Komandan Jaga Penata Tk. I (III/d), Penata 

Muda Tk. I (III/b) dan 

Pengatur Tk. I (II/d) 

4 orang 

7 Perawat Penyelia Penata (III/c) 1 orang 

8 Perawat Ahli Pertama Penata (III/c) 1 orang 

9 Petugas/Anggota Jaga Penata Muda Tk. I (III/b), 

Penata Muda (III/a) dan 

Pengatur Muda Tk. I 

(II/b), Pengatur Muda 

(II/a) 

21 orang 

10 Pengelola Keuangan Penata Muda Tk. I (III/b) 1 orang 

11 Pengelola SDP Penata Muda (III/a) 1 orang 

12 Pengelola Kemandirian Penata Muda (III/a) 1 orang 

13 Pembina Keamanan PAS Penata Muda (III/a) 1 orang 

14 Pengaduan Layanan 

Kunjungan 

Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 orang 

15 Bendahara Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 orang 

16 Pengadministrasi Umum Pengatur Muda Tk. I (II/b) 

dan Pengatur Muda (II/a) 

2 orang 

17 Penjaga Tahanan Pengatur Muda (II/a) 8 orang 

 Jumlah  48 orang 

Sumber data: Rutan Kelas II B Sidenreng Rappang, 2023 
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai di Rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang adalah 48 orang yang terdiri dari kepala rutan pangkat/gol 

penata Tk. I (III/d), kasubsi pelayanan tahanan pangkat/gol penata Tk. I (III/d), 

kasubsi pengelolaan pangkat/gol penata Tk. I (III/d), kepala kesatua pengamanan 

pangkat/gol penata (III/c), penelaah status WPB pangkat/gol penata Tk. I (III/d), 2 

komandan jaga pangkat/gol penata Tk. I (III/d), 1 komandan jaga pangkat/gol 

penata muda Tk. I (III/b), 1 komandan jaga pangkat/gol pengatur Tk. I (II/d), 

perawat penyelia pangkat/gol penata (III/c), perawat ahli pertama pangkat/gol 

penata (III/c), 2 petugas/anggota jaga pangkat/gol penata muda Tk. I (III/b), 1 

petugas/anggota jaga pangkat/gol penata muda (III/a), 15 petugas/anggota jaga 

pangkat/gol pengatur muda Tk. I (II/b), 4 petugas/anggota jaga panglat/gol 

pengatur muda (II/a), pengelola keuangan pangkat/gol penata muda Tk. I (III/b), 

pengelola SDP pangkat/gol penata muda (III/a), pengelola kemandirian 

pangkat/gol penata muda (III/a), pembina keagamaan PAS pangkat/gol penata 

muda (III/a), pengajuan layanan kunjungan pangkat/gol pengatur muda Tk. I 

(II/b), bendahara pangkat/gol pengatur muda Tk. I (II/b), pengadministrasi umum 

pangkat/gol pengatur muda Tk. I (II/b), pengadministrasi umum pangkat/gol 

pengatur muda (II/a) dan penjaga tahanan pangkat/gol pengatur muda (II/a). 

Narapidan dan tahanan yang ada di Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang berjumlah 433 orang yang terdiri dari 408 orang pria dan 25 orang 

wanita, yang berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran dan penahannya. 

Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis pelanggaran yang terbanyak adalah 

dalam klasifikasi narkoba dan yang tekecil adalah illegal logging.  
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Tabel 4.7 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

No Jenis Penahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Narapidana 263 orang 11 orang 274 orang 

2 Tahanan 145 orang 14 orang 159 otang 

Jumlah 433 orang 

Sumber data: Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 

Berdasarkan tabel di atas total keseluruhan penghuni rutan sebanyak 433 

orang, terdiri dari narapidana laki-laki sebanyak 263 orang, narapidana 

perempuan sebanyak 11 orang, tahanan laki-laki sebanyak 145 orang dan tahanan 

perempuan sebanyak 14 orang. 

Pengelompokan blok hunian narapidana di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang terbagi menjadi 5 blok hunian, dimana setiap blok memiliki 

jumlah kamar dan kapasitas menampung yang berbeda-beda. Pertama blok A 

hunian narapidana laki-laki terdiri dari 8 kamar yang menampung 44 narapidana, 

blok B hunian narapidana laki-laki terdiri dari 9 kamar dan menampung 176 

narapidana, blok C hunian narapidana laki-laki terdiri dari 5 kamar dan 

menampung 115 narapidana, blok D hunian narapidana laki-laki terdiri dari 5 

kamar dan menampung 72 narapidana dan yang terakhir blok E hunian 

perempuan yang terdiri dari 3 kamar dan menampung 25 narapidana. 

Tabel 4.8 Kasus Pelanggaran di Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang 

  Narapidana Tahanan 

No Kasus 

Pelanggaran 

Laki-

Laki 
Perempuan Laki-Laki Perempuan 

1 Narkoba  245 

orang 

7 orang 119 orang 8 orang 

2 Pidana Umum 17 

orang 

4 orang 25 orang 6 orang 

3 Illegal Logging 1 orang 0 1 orang 0 

Sumber data:  Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 
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Berdasarkan tabel di atas, kasus pelanggaran yang tertinggi adalah narkoba 

kemudian pidana umum dan illegal logging. Jumlah kasus pelanggaran yang 

dilakukan narapidana laki-laki sebanyak 245 orang dan narapidana perempuan 

sebanyak 7 orang, kemudian kasus pidana umum yang dilakukan narapidana laki-

laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 4 orang, sedangkan kasus illegal 

logging yang dilakukan narapidana laki-laki sebanyak 1 orang. Hal ini setara 

dengan kasus yang dilakukan oleh tahanan dengan jumlah yang terbanyak adalah 

narkoba, dimana tahanan laki-laki sebanyak 119 orang dan tahanan perempuan 

sebanyak 8 orang, pidana umum tahanan laki-laki sebanyak 25 orang dan pidana 

umum perempuan sebanyak 6 orang dan yang terakhir kasus illegal logging 

dilakukan tahanan laki-laki sebanyak 1 orang. 

Perlu dijelaskan bahwa angka-angka penghuni rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang diatas adalah statusnya sebagai tahanan, yang sudah 

memperoleh vonis tetap dari pengadilan. Selanjutnya mengenai keadaan 

klasifikasi narapidana berdasarkan lamanya hukuman, dapat pula di 

klasikfikasikan atas 4 golongan, yaitu: 

a. Golongan B.I adalah golongan narapidana yang hukumannya divonis di 

atas 1 tahun. 

b. Golongan B.IIa adalah golongan narapidana yang hukumannya divonis 3 

bulan sampai 1 tahun. 

c. Golongan B.IIb adalah golongan narapidana yag hukumannya divonis di 

atas 3 bulan ke bawah. 

d. Golongan B.III adalah narapidana yang hukumannya di vonis kurungan 

pengganti denda. 
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Tabel 4.9 Keadaan Narapidana Berdasarkan Vonis Hukuman di Rutan 

Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang 

No Klasifikasi Laki-Laki Wanita Jumlah 

1 B.I 249 9 258 

2 B.IIa 8 1 9 

3 B.IIb 0 0 0 

4 B.III 7 0 7 

Jumlah 264 10 274 

Sumber data: Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat narapidana yang dihukum 1 

tahun (B.I) sebanyak 258 yang terdiri dari 249 laki-laki dan 9 orang narapidana 

perempuan. Hukuman 1 tahun 3-12 bulan (B.IIa) sebanyak 9 orang yang terdiri 

dari 8 narapidana laki-laki dan 1 orang narapidana perempuan. Sedangkan untuk 

hukuman kurungan pengganti denda (B.III) sebanyak 7 orang yang terdiri dari 

narapidana laki-laki. 

Tabel 4.10 Jadwal Pembinaan Keagamaan di Rutan Kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

No Hari Kegiatan Utusan Pengajar 

1 Senin  Pengajian Rutin Pondok Pesantren Maccege 

2 Selasa  Tahsin dan Dirosa DPD Wahdah 

3 Rabu  Tahsin dan Dirosa DPD Wahdah 

4 Kamis  Pembinaan Khusus Wanita 

dan Pembinaan Khusus 

Aama Hindu Tolotang 

KUA Maritengngae dan 

Kemenag Sidrap 

5 Jumat  Yasinan Kemenag Sidrap 

Sumber data: Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jadwal pembinaan keagamaan di 

rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari hari senin sampai 

jumat. Kegiatan di mulai hari senin yaitu pengajian rutin dimana utusan 

pengajarnya dari Pondok Pesantren Maccege, hari selasa dan rabu kegiatannya 
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adalah tahsin dan dirosa dengan utusan pengajar dari DPD Wahdah. Kegiatan hari 

selasa jadwalnya narapidana yang sudah menjelang bebas sedangkan hari rabu 

jadwalnya narapidana 1-5 tahun keatas. Hari kamis yaitu kegiatan pembinaan 

khusus wanita dimana pengajarnya utusan dari KUA Maritengngae dan 

pembinaan khusus agama Hindu Tolotang yang pengajarnya dari Kemenag 

Sidrap. Terakhir hari jumat kegiatan membaca yasin yang dilakukan semua 

narapidana dimana utusan pengajarnya dari Kemenag Sidrap. 

B. Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Pembinaan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami 

kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut 

mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri 

terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya 

suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya. 

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anto selaku petugas bagian kerohanian, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan: 

“Saya menjabat di rutan ini sudah 5 tahun, kalau yang kutau itu 

pembinaan keagamaan di rutan sudah lama mi terselenggara tapi 

barupi ini bervariasi pembinaannya. Pembinaan keagamaan ini 

berlangsung dari hari senin sampai dengan jumat, setiap harinya itu 

berbeda-beda kalau hari senin itu jadwalnya pengajian rutin, hari 

selasa dan rabu tahsin dan dirosa, kamis pembinaan khusus wanita, 

biasa juga pembinaan agama hindu tolotang dan hari jumat itu 

yasinan. pembinaan hindu tolotang itu dia tidak  kayak pembinaan 

agama Islam, dia itu cuma 1 kali atau 2 kali sebulan ji jadwalnya. Dari 

pihak kemenag mungkin sibuk jadi kita dapat jadwal untuk Hindu 

Tolotang itu cuma begitu saja”.
56

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muz selaku ustadz yang 

memberikan pengajaran tahsin dan dirosa pada saat wawancara mengatakan: 

“Saya mengajar jadwalnya di hari Selasa dan Rabu. Saya sudah 

mengajar disini kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Disini, kalau saya 

lihat rutannya bisa menjadi contoh dengan rutan-rutan lain karena 

                                                           
56

Wawancara dengan Bapak Anto, Petugas Pembinaan Keagamaan (7 Juni 2023) . 
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disini setiap harinya itu pembinaannya berbeda-beda. Kebetulan disini 

saya mengajar tahsin dan dirosa yang tahanan 5 tahun keatas. Disini 

juga ku lihat bukan cuma ituji saja tapi ada juga yang di ajar jadi MC, 

adzan dengan imam. Jadi itu yang bagus, kalau bulan ramadhan itu 

kita sudah tidak ambil imam dari luar lagi melainkan tahanan-tahanan 

itu ji sendiri yang ganti-gantian”.
57

 

 

Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan dalam rutan yang menjadi hak 

narapidana ini diharapkan dapat mengubah narapidana menjadi lebih baik lagi dan 

dapat menjadi modal untuk  narapidana kelak ketika keluar dari rutan. Pengajaran 

pembinaan keagamaan ini bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga 

pembinaan yang diberikan kepada narapidana tidak semata-mata hanya namanya 

pembinaan saja. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anto selaku petugas 

pembinaan keagamaan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Dalam pembinaan ini pihak rutan kalau rutan ini sudah bekerja sama 

dengan pesantren, wahdah, kantor KUA bahkan kemenag. Jadi setiap 

harinya itu pengajarnya beda-beda. Hari senin dari pesantren 

Maccege, selasa dan rabu dari wahdah, kamis dari KUA dan jumat 

dari kemenag. Kalau kita petugas yang mengajarkan pembinaan ini 

kurasa kurang yah, untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa pihak 

dan yang pasti ilmu yang mereka berikan kepada narapidana itu 

memang sudah betul karena pengajarnya kan kebanyakan ustadz yah 

pengajar”.
58

 

 

Hal serupa juga diungkapkan dengan bapak Ham selaku pengajar atau 

ustadz pengajian rutin, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Dari pihak rutan memang sudah lama bekerja sama dengan pondok 

pesantren yang saya tempati mengajar. Menurutku pembinaan ini 

sudah tepat dilakukan karena disini mereka mendapat kesempatan 

untuk belajar dan lebih mengenal Allah swt biar mereka tidak 

mengulangi perbuatan yang salah. Insya Allah ilmu yang kita berikan 

juga dapat bermanfaat bagi mereka”.
59

 

 

                                                           
57

Wawancara dengan Bapak Muz, Pengajar Tahsin dan Dirosa (6 Juni 2023). 

58
Wawancara dengan Bapak Anto, Petugas Pembinaan Keagamaan (7 Juni 2023). 

59
Wawancara dengan Bapak Ham, Pengajar Pengajian Rutin ( 5 Juni 2023). 
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Adapun bentuk-bentuk pembinaan keagamaan di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: 

1. Pengajian Rutin 

Pengajian merupakan penyelenggaraan atau kegiatan pembelajaran agama 

Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dipandu oleh seorang guru 

ngaji (da’i) kepada sekelompok orang. Pengajian adalah tempat di mana ilmu atau 

ajaran agama Islam diajarkan oleh seorang guru atau ustad. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Ham selaku pengajar pengajian rutin, sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan: 

“Kegiatan pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang 3 hal 

yang menjadi syarat sehingga keimanan seseorang itu benar  dan 

diterima. Pertama mendahulukan Allah swt dan rasul-Nya atas segala 

sesuatu, kedua mencintai dan membenci seseorang itu dasarnya 

karena Allah swt semata, ketiga dia untuk kembali lagi pada masa 

lalunya masa buruknya masa kelamnya sebagaimana bencinya dia 

terhadap neraka apabila Allah memperlihatkan nereka kepadanya. 

Disini kita kasih motivasi untuk teman-teman karena seperti yang kita 

tau kalau kasus disini kebanyakan itu kasus narkoba jadi perlu selalu 

di kasih motivasi biar tidak na ulang mi lagi perbuatannya. Setiap hari 

Senin materi yang saya bawakan itu berbeda-beda dan kita lihat dari 

situasinya juga contoh sekarang kan sudah mau menjelang lebaran 

Idul Adha, jadi pekan depan itu kita kasi materi terkait dengan itu”.
60

 

 

Pengajian rutin ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

narapidana terkait dengan agama Islam. Manfaat dari pengajian rutin yang 

dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran pada diri terhadap pengetahuan, 

wawasan dan ilmu pengetahuan agama Islam dan mengetahui bagaiamana 

perilaku yang baik dan buruk dalam berbagai aspek, baik sesama manusia maupun 

makhluk hidup lainnya.    

2. Tahsin dan Dirosa 

Tahsin adalah pendekatan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-

Quran dengan memperhatikan tajwid, termasuk aspek makhraj huruf, sifat huruf, 

dan keindahan bacaan. Di sisi lain, dirosa merupakan metode pengajaran yang 

dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah, fokus pada cara membaca Al-Quran 
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Wawancara dengan Bapak Ham, Pengajar Pengajian Rutin (6 Juni 2023). 
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khusus untuk orang dewasa. Melalui metode dirosa ini, seseorang dapat membaca 

Al-Quran dengan baik, lancar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid. 

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muz selaku pengajar tahsin dan dirosa di 

rutan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mnegatakan: 

“Pengajaran hari ini itu pengajaran Al-Qur’an. Pengajarannya ini 

bermacam-macam ada yang baru belajar mengaji, ada yang sudah 

lama kita ajar dan sudah bisa mengaji bagus bacaannya. Kita juga 

ajarkan mereka jangan stop dan cepat puas walaupun sudah bisa 

mengaji tapi kita kasih motivasi biar dia juga mau menghafal. 

Kemudian juga yang sudah membaca dan menghafal yang sudah 

dapat rekomendasi itu kita kasih amanah untuk bisa membantu karena 

kan disini yag kita ajar itu banyak tidak bisa kalau cuma kita sendiri 

biar dia juga punya beban istilahnya begitu”.
61

 

 

Mempelajari Al-Qur’an merupakan suatu anjuran dalam agama Islam, 

karena Al-qur'an adalah sebagi pedoman hidup manusia yang harus dipelajari. 

Mempelajari dan mengajarkan Al-qur'an merupakan suatu kewajiban serta 

tanggung jawab seorang muslim terhadap kitab sucinya.  

3. Pembinaan Khusus Wanita 

Pembinaan khusus wanita ini tidak jauh beda dengan pembinaan 

keagamaan yang lainnya. Pembinaan khusus wanita juga mempelajari tentang 

baca Al-Qur’an, menghafal surah, tata cara wudhu, sholat dan lain sebagainya. 

Seperti yang dikemukakan oleh  Ibu Mia selaku pengajar pembinaan khusus 

wanita sebagaimana hasil wawancara dengan informan mengatakan: 

“Kalau pembinaan khusus wanita ini jadwalnya hari kamis. 

Pembinaannya itu bermacam-macam juga seperti perbaikan-perbaikan 

baca Al-Qur’an, pembinaan fiqih, tata cara wudhu, thaharah, puasa, 

zakat dan shalat semua kita bahas di dalam pembinaan ini. Kita 

ajarkan pembinaan ini karena memang kebanyakan mereka tidak 

paham sehingga perlu ini kita ajarkan. Biasanya sebelum kita mulai 

pembinaan kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah karena kan 

merupakan ummul kitab, kita baca pada shalat jadi kita harus 

perlancar dan perbagus bacaannya”.
62
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Wawancara dengan Bapak Muz, Pengajar Tahsin dan Dirosa (7 Juni 2023). 

62
Wawancara dengan Ibu Mia, Pengajar Pembinaan Khusus Wanita (8 Juni 2023). 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Nur selaku pengajar pembinaan khusus 

wanita, sebagaiamana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Selain belajar agama, kami juga mengajarkan tentang nilai-nilai 

moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena 

kami merasa hal ini sangat membantu mereka untuk memperbaiki diri 

dan menjaga hubungan baik dengan sesama narapidana. Biasanya kan 

ada yang merasa selalu benar, merasa cemburu dengan narapidana 

lainnya apalagi ini perempuan kita tau sendiri ji kadang ki bagaimana-

bagaimana. Jadi makanya itu kita ajarkan agar mereka tetap baik-baik 

di dalam rutan ini saling mendukung”.
63

 

 

Pembinaan keagamaan khusus wanita tidak jauh berbeda dengan 

pembinaan yang diberikan kepada laki-laki. Jumlah narapidana perempuan tidak 

sebanding dengan narapidana laki-laki sehingga jadwal pembinaan khusus wanita 

ini hanya hari kamis. Pembinaan keagamaan yang diberikan sudah jelas diberikan 

pengetahuan tentang agama Islam. 

4. Yasinan di Hari Jumat 

Surah Yasin merupakan surah yang menjadi jantung dar Al-Qur’an karena 

inti dan kesimpulan Al-Qur’an ada di surah ini. Surah Yasin memiliki banyak 

keutamaan dan dianjurkan untuk dibaca karena orang yang membaca surah Yasin 

akan mendapatkan pahala yang melimpah. Seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Dul selaku pembawa pengajian yasin di hari Jumat sebagaimana hasil wawancara 

peneliti dengan informan mengatakan: 

“Kegiatan ini itu yasinan rutin setiap hari Jumat. Menurut saya itu 

yasin itu banyak membawa berkah karena saya sudah terapkan di 

kehidupan saya ini sudah lama. Jadi itu juga yang saya terapkan ke 

mereka. Kalau persoalan metode yang digunakan itukan kita tau disini 

tidak semua bisa mengaji, jadi saya pimpin dengan membesarkan suara 

sehingga mereka yang tdak bisa mengaji bisa mendengar dan terekam 

diotaknya”.
64

 

 

Manfaat pembacaan Surah Yasin sangat banyak seperti menghilangkan 

kesedihan, membantu membuka jalan keluar dari beragam masalah dan ujian. 
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Wawancara dengan Ibu Nur, Pengajar Pembinaan Khusus Wanita (8 Juni 2023). 
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Wawancara dengan Bapak Dul, Pengajar Yasinan Hari Jumat (9 Juni 2023). 
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Pembacaan Surah Yasin dilaksanakan dalam pembinaan keagamaan ini agar 

narapidana bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi.  

5. Pembinaan Hindu Tolotang 

Tolotang merupakan kepercayaan asli  suku Bugis yang dianut mayoritas 

di beberapa wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan terutama di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Penganut Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran 

kepercayaan, akhirnya mereka menggabungkan diri dengan Agama Hindu. Maka 

dari itu hingga saat ini kepercayaan ini juga dikenal dengan nama Hindu 

Tolotang. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Syam selaku pengajar Hindu 

Tolotang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan menyatakan; 

“Konsep dari pembinaan agama Hindu Tolotang ini tidak seperti 

agama Islam yang bisa dilakukan setiap hari dan dimana saja. Kalau 

agama Hindu Tolotang kita pake saja sharing-sharing, berargumen, 

bertukar cerita tentang kendala apa yang dia rasakan selama berada 

disini. Jadi kan disini banyak kasus narkoba dan itu bermacam-macam 

ada yang pemakai, pengedar ada juga bandar. Saya lebih memberikan 

masukan kepada teman-teman untuk kesadaran dirinya. Kalau masalah 

ritual Hindu Tolotang kita tidak bisa lakukan di dalam rutan karena 

bukan pada tempatnya”.
65

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Mar selaku pengajar di Hindu 

Tolotang, sebagaimana hasil wawancara informan dengan peneliti mengatakan: 

“Agama Hindu Tolotang itu dia beribadah di gunung-gunung 

sedangkan mereka tidak bisa untuk keluar jadi kita pakai metode 

pembinaan seperti sharing saja. Kalau masalah tentang kitab juga 

belum pernah kita terapkan disini cukup dengan metode ini saja”.
66

 

 

Penganut Tolotang ini mengenal adanya Tuhan dan mereka mengenalnya 

dengan nama Dewata SeuwaE (Tuhan Yang Maha Esa) yang bergelar PatotoE 

(Yang Menentukan Takdir). Menyembah kepada batu-batu, sumur dan kuburan 

nenek moyang adalah salah satu bentuk arah sebagai sarana konsentrasi. 

Sedangkan upacara keagamaan Tolotang dilaksanakan di Bulu (Gunung) Lowa. 

Ritual dilaksanakan sekali setahun dengan waktu pelaksanaan harus 

dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh penting Tolotang yang disebut Uwa. Itulah 
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Wawancara dengan Bapak Syam, Pengajar Agama Hindu Tolotang (7 Juni 2023). 
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Wawancara dengan Bapak Mar, Pengajar Agama Hindu Tolotang (7 Juni 2023). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Hindu
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alasan pembinaan keagamaan Hindu Tolotang yang ada di rutan kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dilakukan dengan metode diskusi saja. 

Sosiologi agama mempelajari interaksi sosial yang berkaitan dengan 

agama dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Konteks dalam pembinaan 

keagamaan terhadap narapidana, sosiologi agama dapat memberikan pemahaman 

tentang bagaimana faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan agama dapat 

mempengaruhi perilaku dan sikap manusia. Hal ini penting untuk memahami latar 

belakang merekan dan membentuk pendekatan yang efektif dalam pembinaan 

keagamaan. 

Struktural fungsional adalah salah satu teori sosiologi yang 

mengemukakan bahwa setiap institusi sosial memiliki peran dan fungsi dalam 

menjaga stabilitas dan kesinambungan masyarakat. Pembinaan keagamaan 

terhadap narapidana di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang, konsep 

struktural fungsional dapat diterapkan dengan melihat hubungan antara institusi 

rutan sebagai lembaga pemasyarakatan dengan program pembinaan keagamaan 

yang diselenggarakan. 

Konteks ini, rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang bertindak 

sebagai institusi sosial yang memiliki peran dan fungsi untuk menjaga ketertiban 

dan keamanan masyarakat dengan cara menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana. Di sisi lain, program pembinaan keagamaan yang diselenggarakan di rutan 

tersebut merupakan salah satu upaya untuk membantu narapidana memperbaiki 

diri dan memperkuat imannya sebagai bagian dari proses rehabilitas. 

Keterkaitan teori struktural fungsional, program pembinaan keagamaan di 

rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagai salah satu 

fungsi dari institusi rutan itu sendiri. Melalui program ini, narapidana diberikan 

kesempatan untuk memahami nilai-nilai agama dan memperoleh dukungan moral 

dalam mengatasi masalah pribadi yang mungkin menjadi penyebab dari perilaku 

kriminal mereka, sehingga dengan demikian melalui pengaplikasian konsep 

struktural fungsional dalam pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan 

kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. Sangat diharapkan dapat membantu 

menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan harmonis, sebab program 
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pembinaan keagamaan tersebut bukan hanya memberikan manfaat bagi 

narapidana yang bersangkutan, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan 

dengan meminimalisir resiko kejahatan di masa depan. 

C. Dampak Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Rutan Kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Pembinaan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk individu 

yang penuh iman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta 

mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Upaya dalam 

mencapai cita-cita bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 

pembinaan keagamaan memainkan peran yang sangat penting. Salah satu faktor 

yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal adalah 

kurangnya pemahaman keagamaan atau bahkan ketidaktahuan mengenai nilai-

nilai agama. Berdasarkan hal tersebut, program pembinaan keagamaan hadir 

sebagai langkah membantu narapidana untuk mengubah perilaku mereka menjadi 

lebih baik, dengan menyadarkan mereka akan hubungan mereka dengan 

Tuhannya. Berikut ini dampak pembinaan keagamaan terhadap narapidana. 

1. Dampak Positif 

Dampak positif yang diberikan oleh pembinaan keagamaan sangat 

diraskan oleh narapidana. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan 

sehari-hari narapidana sangat terlihat. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ar 

selaku narapidana sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Saya sudah ditahan dirutan selama 2 tahun dan sejak awal saya 

mengkuti pembinaan keagamaan ini. Alhamdulillah saya lebih dekat 

dengan mengenal namanya Allah swt. Kalau mengaji sudah bisa dan 

bahkan hafalan itu kemarin sudah 2 juz tetapi masih tersendak-sendak. 

Selain itu ada kenikmatan tersendiri, semisal kalau lagi pusing pikir 

hukuman kan ambil air wudhu baca Al-Qur’an kayak ada ketenangan 

tersendiri yang tidak bisa dijelaskan dan terbentuk sendiri”.
67

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak An selaku narapidana, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 
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Wawancara dengan Bapak Ar, Narapidana Narkoba (7 Juni 2023). 
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“Alhamdulillah ada kemajuan dari pada sebelumnya. Diluar kemarin 

pernah ji juga mengaji tapi hampir dilupa bacaannya, tapi semenjak 

ada di sini Alhamdulillah kembali belajar. Kalau hafalanku ada mi 

sedikit di juz 30 baru ada setengah kalau juz 1 juga setengah dan Insya 

Allah di tambah-tambah nanti lagi”.
68

 

 

Informan dari saudara Mn selaku narapidana juga mengungkapkan hal 

yang serupa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Selama ka ditahan Alhamdulillah ku ikuti terus ji ini pembinaan. 

Selama disini ada mi bisa ku hafal kalau sebelumnya diluar tidak ada 

apalagi membaca Al-Qur’an tapi Alhamdulillah disini sudah bisa baca 

Al-Qur’an. Alhamdulillah juga saya bisa mika juga jadi imam dan 

saya salah satu penanggungjawab di masjid ini. Kalau imam saya 

imam sholat magrib saya juga termasuk yang mengajar mengaji 

membantu ustadz”.
69

 

 

Informan dari Ibu Cc selaku narapidana juga mengungkapkan hal yang 

serupa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Dampak positif yang kurasakan itu ada ji seperti bisa mika hafalan 

sholat, tata cara wudhu yang benar, baca Al-Qur’an yang dulunya itu 

tidak pernah sekarang disini sudah membaca walaupun belum lancar. 

Seperti yang tadi dijelaskan sama ustadzah tentang bayar hutang puasa 

jadi paham mika sama tata cara mandi wajib. Saya juga merasa 

bersyukur ka bisa ikuti ini kegiatan karena merasa ka labih dekat 

dengan Allah swt”.
70

 

 

Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang bukan hanya untuk agama Islam tetapi ada juga pembinaan 

khusus agama Hindu Tolotang. Pembinaan agama Hindu Tolotang ini berbeda 

dengan pembinaan agama Islam. Bentuk pembinaan yang dilaksanakan hanya 1-2 

kali dalam sebulan, tetapi meskipun begitu narapidana tetap merasakan dampak 

positif dari pembinaan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu S. selaku 

narapidana, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Kalau pembinaan ini cuma modelnya kayak cerita ji orang, dibilang 

apa kendala ta kemudian dia jawab dan kasih kita solusi. Menurutku 

itu dampak positif yang kurasakan karena kalau na kasih mika solusi 
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Wawancara dengan Bapak An, Narapidana Narkoba (7 Juni 2023). 
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Wawancara dengan Saudara Mn, Narapidana Narkoba (7 Juni 2023). 
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Wawancara dengan Ibu Cc, Narapidana Narkoba (8 Juni 2023). 
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itu agak ringan mi sedikit pikiran ku karena saya kan kasusnya 

narkoba tapi saya cuma modali orang itupun karena saya kasihan 

dengan sepupu jadi saya kasi modal itu terus dia yang jual. Kemudian 

dia tertangkap dan saya juga ikut ditunjuk, itu yang membuat saya 

beban selama ini. Jadi adanya ini pembinaan dan solusi dia kasih agak 

tenang dan sabar ka jalani ini semua. Dari pembinaan keagamaan ini 

juga diajarkan ka tabah dan tawakkal dalam menghadapi ujian 

hidup”.
71

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui dampak positif yang 

dirasakan oleh narapidana karena adanya pembinaan keagamaan ini. Peningkatan 

pengetahuan narapidana tentang keagamaannya semakin meningkat. Dari 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari pembinaan 

keagamaan antara lain: 

a. Narapidana menjadi lebih dekat dan mengenal Allah. 

b. Narapidana menjadi pintar mengaji dan menghafal Al-Qur’an. 

c. Melatih narapidana menjadi imam masjid. 

d. Menambah pengetahuan narapidana tentang sholat, wudhu, puasa dan 

tata cara mandi wajib. 

e. Memberikan solusi terhadap narapidana yang sedang mengalami 

masalah. 

2. Dampak Negatif 

Meskipun tujuan dan fungsi pembinaan keagamaan ini bagus tidak 

menutup kemungkinan terdapat pula dampak negatif yang dirasakan oleh 

narapidana. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ar selaku narapidana, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Kalau masalah dampak negatifnya itu rasa bosan ji biasa ku rasa, 

apalagi kan pembinaan keagamaan ini dilakukan setiap hari walaupun 

itu setiap harinya beda-beda ji kegiatannya. Belum lagi setelah 

pembinaan kegamaan selesai ada kegiatan lain seperti belajar, 

kegiatan membuat kesenian. Jadi saya itu juga merasa jenuh bosan 

capek”.
72
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Wawanacara dengan Ibu Sa, Narapidana Narkoba (8 Juni 2023). 
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Wawancara dengan Bapak Ar, Narapidana Narkoba (7 Juni 2023). 
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Dampak negatif yang dirasakan oleh narapidana tidak menghilangkan 

tujuan dan fungsi pembinaan keagamaan ini dilaksanakan. Rasa bosan dan jenuh 

yang dirasakan oleh narapidana akan terbayarkan dengan pengetahuan yang di 

dapatkan selama pembinaan ini berjalan. Dampak pembinaan keagamaan terhadap 

narapidana ini menjadi bekal ketika mereka sudah keluar dari rutan dan 

bersosialisasi di lingkungan mereka sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Ham selaku pengajar pengajian rutin, sebagaiamana hasil wawancara peneliti 

dengan informan mengatakan: 

“Dari apa yang kita ajarkan kepada mereka semua itu ada yang 

direspon dengan baik sampai mereka selesai masa tahanannya. Seperti 

beberapa waktu lalu saya ketemu dengan mantan narapidana diluar, dia 

sapa saya dean peluk saya dia bilang ustadz masih kita ingat jika, saya 

ini narapidana yang kita ajar di rutan Alhamdulillah saya sudah kerja, 

rajin mika sholat dan mengaji ustadz. Jadi kita ini sebagai pengajar 

juga merasa senang dengan keberhasilan mereka ketika sudah lepas 

tahanan dan merubah pribadinya menjadi lebih baik”.
73

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Mia selaku pengajar pembinaan 

khusus wanita, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Kalau respon dari mereka itu Alhamdulillah baik, walaupun tidak 

semua yah tapi ada beberapa semisal ibu yang ini sekarang dia sudah 

rajin puasa sunnah dan masih ada lagi. Bukan cuma respon narapidana 

yang ada disini saja tapi yang sudah keluar dari rutan pun itu 

dampaknya dia masih rasakan sampai sekarang karena kemarin itu ada 

yang tegur ka di pasar dia bilang yang ku ajar di dalam rutan. Kita 

sebagai pengajar juga senang karena ternyata Alhamdulillah yang 

diajarkan itu tidak sia-sia ji. Mereka juga kalau ketemu kita diluar itu 

tidak malu jaki untuk na sapa dia perkenalkan dirinya. Alhamdulillah 

itu dampaknya bagi mereka ternyata sangat luar biasa’.
74

 

 

Berdasarkan penjelasan dari bapak Hamzah dan ibu Ilmia, dampak 

pembinaan keagamaan yang diajarkan di dalam rutan tetap mereka rasakan 

sampai dengan narapidana keluar dari rutan. Ajaran yang diberikan kini berguna 

untuk kelangsungan hidup mereka di lingkungan sosial sehingga mereka dapat 
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Wawancara dengan Bapak Ham, Pengajar Pengajian Rutin (5 Juni 2023). 
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diterima baik oleh masyarakat sekitar. Hal lain diungkapkan oleh bapak Anto 

selaku petugas pembinaan keagamaan, sebagaimana hasil wawancara peneliti 

dengan informan mengatakan: 

“Pembinaan keagamaan ini kita usahakan berdampak positif sama 

narapidana tapi tidak bisa ki juga pungkiri kalau ada narapidana yang 

memang tidak bisa berubah. Kalau bisa ku hitung itu banyak 

narapidana keluar masuk disini dengan kasus yang sama. Tapi kalau 

di tanya mereka kenapa masih na lakukan itu mereka selalu bilang 

karena faktor ekonomi. Jadi kalau saya faktor lingkungannya itu juga 

harus mendukung karena kalau disini saja dapat pembinaan jadi 

kurang”.
75

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muz selaku pengajar tahsin dan 

dirosa, sebagaiamana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan:  

“Selama saya mengajar disini memang banyak narapidana ku lihat 

keluar masuk padahal kalau mau di bilang kalau ikut pembinaan 

mereka itu alhamdulillah baik-baik semua ji. Mereka shalat, mengaji 

apa segala macam tapi begitu mi kalau mereka keluar tidak kita tahu 

mi bagaimana pergaulannya, kembali lagi dengan kekuatan iman 

seseorang”.
76

 

 

 Berdasarkan hasil penjelasan dari bapak Anto dan bapak Muz bahwa 

dampak pembinaan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya bergantung 

pada wilayah dalam rutan saja, meskipun mereka selama di dalam rutan mengikuti 

pembinaan dengan baik tetapi setelah keluar dari rutan mereka kembali 

terpengaruh dengan lingkungan mereka. 

Dampak pembinaan keagamaan ini juga memberikan pengalaman baru 

kepada para pengajar, dimana biasanya para pengajar hanya memberikan 

pengajaran kepada anak-anak tetapi sekarang mereka juga mengajar orang tua 

bahkan sebaya dengan umurnya. Hal ini menimbulkan suka duka yang dirasakan 

oleh para pengajar selama menjadi pembina keagamaan di rutan. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Ham selaku pengajar pengajian rutin, sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 
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“Mengenai suka duka selama mengajar disini yah saya lebih rasa itu 

sukanya saja. Mereka sangat antusias dengan kegiatan ini jadi kita 

juga sangat bersemangat untuk ajar mereka. Saya juga dapat 

pengalaman baru dan dapat keluarga baru disini’.
77

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muz selaku pengajar tahsin dan 

dirosa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Kalau disini mungkin rata-rata sukanya yang banyak. Selain karena 

petugas rutan yang ramah, narapidananya juga sangat santai berbaur 

dengan kita sebagai pengajar. Mereka tidak tegang kalau kita 

mengajar. Bahkan mereka sudah anggap ini penjara bukan mi lagi 

penjara melainkan narasa kayak mondok ki di pesantren. Biasa 

mereka bilang ustadz saya pamit dulu mau masuk ke asrama ku 

kembali”.
78

 

 

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ham dan bapak Muz, mereka tidak 

merasakan duka selama mereka mengajar pembinaan keagamaan ini di rutan akan 

tetapi suka yang mereka dapatkan mebuat mereka semangat untuk mengajarkan 

pembinaan keagamaan kepada narapidana. Mereka dapat mengubah narapidana 

tidak merasakan hidup di dalam penjara. 

D. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan Pembinaan Keagamaan 

Terhadap Narapidana Di Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang 

Berbagai permasalahan yang ada di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang menyebabkan pembinaan belum berjalan dengan maksimal. Melihat 

adanya faktor penghambat jalannya proses pembinaan terhadap narapidana, pihak 

rutan sebagai institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai 

tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana harus memiliki langkah 

atau upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat 

jalannya proses pembinaan keagamaan. 

Beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan keagmaan, 

ialah kurangnya petugas penjagaan bagian pembinaan keagamaan dan narapidana 

yang susah diatur. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anto selaku petugas 
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bagian pembinaan keagamaan,  sebagaiamana hasil wawancara peneliti dengan 

informan mengatakan: 

“Kalau hambatannya itu seperti kalau lepas piket ka tidak ada yang 

pantau pembinaan keagamaan berlangsung itu biasa banyak 

narapidana yang patotoai, tidak mau ikut pembinaan. Pada dasarnya 

kan semua itu orang yang bermasalah jadi itu sebagian susah diatur”.
79

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muz selaku ustadz pengajar 

tahsin dan dirosa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Seperti yang kita tau disini rata-rata hampir semua kasusnya narkoba 

jadi mungkin kalau mau di bilang faktor penghambatnya itu mereka 

sebagian susah diatur, ada juga yang susah memahami pengajaran 

yang diberikan namanya juga manusia kan beda-beda daya 

tangkapnya”.
80

 

 

Hambatan yang didapatkan selama proses pembinaan keagamaan ini 

terlaksana hanya hambatan dari narapidana itu sendiri. Meskipun tidak semua 

narapidana susah diatur, akan tetapi hambatan tersebut masih bisa diatasi dengan 

adanya upaya penanggulangan dari pihak rutan kelas II B Kapubaten Sidenreng 

Rappang. Upaya penanggulangan yang dilakukan tidak keluar dari hak kewajiban 

narapidana itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anto selaku petugas 

pembinaan keagamaan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Kalau ada narapidana yang susah diatur atau tidak mengikuti 

pembinaan keagamaan ini kita kasih hukuman seperti jalan jongkok, 

membersihkan area kantor atau halaman depan dan yang paling berat 

itu tidak dapat remisi tahanan karena kan ini kegiatan pembinaan 

keagamaan termasuk haknya mereka yang sudah di programkan 

memang dari rutan jadi kalau tidak ikut pembinaan salah satu 

sanksinya itu mereka tidak dapat remisi. Contoh kemarin waktu hari 

senin saya kan lepas piket, pak Akmal juga sibuk tidak ada yang awasi 

kegiatan jadi banyak yang patotoai sampai ustadz tersinggung dan 

cepat pulang. Saya cari narapidana yang berulah itu kemudian saya 

kasih sanksi dan penguran poin berkelakukan baik. ”.
81
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Hambatan yang dirasakan tidak hanya dari petugas rutan saja tetapi ustadz 

atau pengajar juga mendapatkan hambatan ketika melakukan pembinaan 

keagamaan ini. Upaya tersendiri juga dilakukan ustadz ketika mendapatkan 

hambatan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muz selaku pengajar tahsin dan 

dirosa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Seperti yang saya katakana tadi, kebanyakan itu narapidana susah 

diatur tapi kita juga maklumi kenapa dia begitu. Di samping itu kita 

tetap berusaha memberikan haknya dengan tetap memberikan dia 

ilmu. Saya sebagai pengajar kalau sudah lihat mereka bertingkah lain-

lain saya stopkan mengajinya kemudian saya beralih dengan 

memberikan motivasi atau cerita-cerita yang dapat dia jadikan contoh 

dan ambil pelajaran dari cerita itu atau saya berhentikan mi kegiatan. 

Rasa bosan namanya juga manusia apalagi mereka kan sedang ada di 

masa penahan jadi pasti mereka juga ada merasa bosan dan capek. 

Kita saja yang pintar-pintar baca situasi dan maklumi mereka. Apalagi 

disini saya lihat petugasnya agak tegas kepada mereka jadi kita juga 

yang mengajar itu tidak perlu mi lagi berikan tekanan yang berlebihan 

kepada narapidana karena takutnya mereka stress. Ini cuma berlaku di 

beberapa narapidana saja”.
82

 

 

Hal serupa juga diugkapkan oleh bapak Syam selaku pengajar agama 

Hindu Tolotang, sebagaiamana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Konsep pembinaan keagamaan yang kita pake itu bertukar cerita ji 

kalau untuk agama Hindu Tolotang ini. Nah kenapa kita pake yang 

seperti ini karena kita tau mereka kalau terlalu formal juga bosan atau 

bahkan mereka tidak menangkap apa yang kita ajarkan ke mereka. 

Sekira dengan cara begini juga mereka merasa leluasa untuk 

mengikuti pembinaan ini apalagi kan latar belakang mereka yang 

beragama Hindu Tolotang dimana mereka untuk beribadah itu beda 

dengan agama Islam. Sebisa mungkin kita buat mereka tidak merasa 

ada di dalam penjara dan dengan cara begini juga mereka anggap kita 

sudah jadi keluarga”.
83

 

 

Bapak Ham selaku pengajar pengajian rutin juga mengungkapkan hal 

serupa pada saat wawancara, informan mengatakan: 

“Upaya penanggulangan yang saya lakukan ketika melihat narapidana 

sudah tidak bersemangat lagi, saya ubah metode ajar lagi. Semisal 
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mereka sudah jenuh dengar ceramah saya kembali menceritakan kisah 

inspirasi dari kasus narkoba yang sukses dan bebas berhasil melawan 

kecanduan narkoba. Kita menceritakan semua itu agar mereka bisa 

mengambil pelajaran membuka pikiran-pikiran mereka untuk bisa 

menjadi orang sukses ketika keluar dari rutan nanti”.
84

 

 

Berbagai macam upaya penanggulangan yang dilakukan baik dari pihak 

petugas rutan maupun pengajar seperti memeberikan sanksi kepada narapidana 

hingga memberikan kenyamanan dalam proses pembinaan keagamaan sedang 

berlangsung. Hal lain yang diungkapkan oleh bapak Syam selaku pengajar khusus 

agama Hindu Tolotang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 

mengatakan: 

“Kalau saya analisa kita tidak bisa juga salahkan mereka semua 

karena kalau dilihat dari faktor apa yang melatar belakangi mereka 

melakukan hal itu kebanyakan faktor ekonomi dan lingkungan. Jadi 

disini juga harus ada upaya penanggulangan dari pemerintah, kita lihat 

di berita-berita banyak mi yang katanya sudah ditangkap itu narkoba 

tapi pada kenyataannya kenapa masih banyak yang beredar di mereka 

dari mana mereka dapatkan itu semua. Terus terkait dengan faktor 

lingkungan, seperti yang saya tahu itu agama Hindu Tolotang 

orangnya berani, mereka menemukan barang haram itu mereka 

merasa tertantang jadi mereka mencoba hal itu. Nah jadi hal itu yang 

kembali dengan adanya keberadaan barang tersebut. Pihak pemerintah 

lah yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kasus 

narkoba ini”.
85

 

 

Berdasarkan hasil wawancara bapak Syam upaya penanggulangan tidak 

hanya bisa dilakukan oleh dari pihak rutan saja dengan memberikan pembinaan 

keagamaan ini, tetapi pihak pemerintah juga memiliki peran penting untuk bisa 

memberantas narkoba yang beredar di wilayah Indonesia. 

Selain upaya penanggulangan, pengajar juga memiliki strategi dalam 

mengatasi tantangan dalam mengajar pembinaan keagamaan kepada narapidana. 

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Dul selaku pengajar Yasinan Hari Jumat, 

sebagaiamana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Kalau strategi saya itu saya membangun hubungan yang baik dengan 

mereka. Saya berusaha mendengarkan mereka dengan penuh perhatian 
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dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain 

itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan 

melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Contoh 

mi semisal hari jumat baca surah yasin biasanya kalau selesai itu ada 

juga bacaan surah-surah pendek jadi saya tunjuk beberapa dari mereka 

yang bisa kemudian kita kasih apresiasi kayak berikan Al-Qur’an, 

tasbih dan lain sebagainya.
86

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muz selaku pengajar tahsin dan 

dirosa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

“Mungkin jadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak rutan juga 

untuk mengatasi narapidana yang sudah merasa malas ikut pembinaan 

itu mereka biasa adakan lomba. Kayak kemarin pas 17 agustus itu 

mereka adakan lomba seperti lomba adzan, hafal surah pendek, doa 

harian kayak lomba anak TPA, tapi mereka itu sangat antusias dengan 

ini. Jadi pihak rutan itu bekerja sama dengan instansi luar mencari 

donator untuk bisa memberikan hadiah atau apresiasi kepada 

narapidana yang ikut dalam lomba tersebut”.
87

 

Berdasarkan hasil wawancara upaya penanggulangan dari pihak rutan 

maupun pengajar dengan melakukan metode pendekatan kepada narapidana 

sampai dengan melakukan perlombaan sehingga antusias dan semangat 

narapidana kembali untuk mengikuti pembinaan keagamaan ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembinaan keagamaan terhadap narapidana di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang telah sudah terlaksana sejak lama. Pembinaan 

keagamaan yang dilaksanakan dalam rutan merupakan hak narapidana. 

Adapun bentuk-bentuk pembinaan keagamaan di rutan kelas II B Kabupaten 

Sidenreng Rappang yaitu pengajian rutin, tahsin dan dirosa, pembinaan 

khusus wanita, Yasinan dan pembinaan khusus agama Hindu Tolotang. 

Pengajar pembinaan keagamaan di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng 

Rappang berbeda-beda seperti dari pesanten, wahdah, kantor KUA dan 

kemenag. 

2. Dampak pembinaan keagamaan yang dirasakan oleh narapidana terbagi 

menjadi dua bentuk yaitu dampak positif dan dampak negarif. Dampak 

positif yaitu narapidana menjadi lebih dekat dengan mengenal Allah swt, 

membuat narapidana menjadi pintar mengaji dan menghafal Al-Qur’an, 

membuat narapidana bisa menjadi imam di masjid rutan, menambah 

pengetahuan narapidana tentang sholat, wudhu, puasa dan tata cara mandi 

wajib serta dapat memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan 

yang dialami narapidana. Sedangkan dampak negatif adanya rasa bosan 

yang dirasakan oleh narapidana. 

3. Faktor penghambat proses pembinaan keagamaan di rutan kelas II B 

Kabupaten Sidenreng Rappang, baik yang dirasakan oleh pihak rutan 

maupun pihak pengajar yaitu kurangnya petugas penjagaan bagian 

pembinaan keagamaan dan pemahaman narapidana yang berbeda-beda serta 

narapidana yang susah diatur. Sedangkan upaya penanggulangan yang 

dilakukan baik dari pihak rutan memberikan sanksi ringan sampai sanksi 

berat dan pihak pengajar memberikan kenyamanan kepada narapadina 

dalam mengikuti proses pembinaan. 

 



62 
 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada narapidana senantiasa mengikuti pembinaan keagamaan 

yang dilakukan di rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang agar 

narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi 

perbuatan kejahatan lagi. 

2. Diharapkan kepada rutan kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang agar 

dapat menambah petugas bagian pembinaan keagamaan sehingga 

kedepannya proses pembinaan keagamaan terlaksana lebih baik lagi. 
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DATA INFORMAN 

No Nama Jabatan/Status 

1 Anto Petugas Pembinaan Keagamaan 

2 Ham Pengajar Pengajian Rutin 

3 Muz Pengajar Tahsin dan Dirosa 

4 Mia Pengajar Pembinaan Khusus Wanita 

5 Dul Pengajar Yasinan Hari Jumat 

6 Syam Pengajar Agama Hindu Tolotang 

7 Mar Pengajar Agama Hindu Tolotang 

8 Ar Narapidana Narkoba 

9 An Narapidana Narkoba 

10 Mn Narapidana Narkoba 

11 Cc Narapidana Narkoba 

12 Sa Narapidana Narkoba 

 

A. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini telah disiapkan pedoman wawancara agar memudahkan 

peneliti untuk melanturkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yakni 

pertanyaan panduan seperti: 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan : 

4. Alamat  : 

a. Pertanyaan untuk Petugas Pembinaan Keagamaan 

1) Sejak kapan program pembinaan keagamaan ini dilakukan? 

2) Berapa orang tenaga pengajar pembinaan keagamaan? 

3) Bagaimana cara mengatasi narapidana yang tidak mau mengikuti 

pembinaan keagamaan? 

 



 
 

 
 

b. Pertanyaan untuk Pengajar Pembinaan Keagamaan 

1) Bagaimana metode ajar yang digunakan dalam memberikan 

pembinaan keagamaan terhadap narapidana? 

2) Bagaimana respon narapidana ketika mengikuti pembinaan 

keagamaan? 

3) Apa suka duka selama mengajar narapidana? 

c. Pertanyaan untuk  Narapidana 

1) Bagaimana pembinaan petugas terhadap narapidana di dalam rutan? 

2) Bagaimana dampak yang dirasakan oleh saudara/i dengan adanya 

pembinaan keagamaan ini? 

3) Apakah ada hambatan atau kendala yang saudara/i hadapi dalam 

mengikuti pembinaan? 
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