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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

je 

 ح 

 

h}a 
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ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
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kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 
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de 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 
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er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 س 

 

sin 
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Es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 
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d} 
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t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
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z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 
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apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 
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Ge 

 ف 

 

 

Fa 
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Ef 

 ق 

 

qaf 
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Qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

El 

 م 

 

mim 
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Em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

En 

 و 

 

wau 

 

w 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 
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 ى

 

Ya 

 

yang 

 

Ye 

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

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

1. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

T N Huruf Lain Nama 

 Fath}ah a a اَ 

 Kasrah i I اَ 

 d}ammah u Untuk اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

ـيْـفَ   kaifa  : ك 

ـوْلَ   h}aula  : ح 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـى  
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

  ـوَْ
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2. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

3. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 
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Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

Kab. =  Kabupaten 

h. = Halaman 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
 

Nama : Muh. Fachrur Hasman 

NIM.  : 30500114039 

Judul  : Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana dalam Membangun Kerukunan 

   Beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Gunung Sari  

   Kota Makassar. 

   

 

 Penelitian ini berjudul “Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana dalam 

Membangun Kerukunan Beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Gunung Sari 

Kota Makassar, Rumusan Masalah (3)Bagaimana Interaksi Sosial Narapidana di 

Lapas Gunung Sari Kota Makassar? (2)Bagaimana Kerukunan Umat Beragama 

Narapidana di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar? (1)Bagaimana Bentuk 

Pembinaan  Narapidana di Lembaga Kemasyrakatan Kelas 1 Gunung Sari Kota 

Makassar dalam  Menjaga Kerukunan Umat Beragama?\Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut dirumuskan tujuan penelitian (1)Mengetahui Interaksi Sosial 

Narapidana di Lapas Gunung Sari Kota Makassar, (2)Mengetahui Kerukunan Umat 

Beragama Narapidana di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar, dan (3) 

Mengetahui Bentuk Pembinaan  Narapidana di Lembaga Kemasyrakatan Kelas 1 

Gunung Sari Kota Makassar dalam  Menjaga Kerukunan Umat Beragama. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa deskripsi tentang Pembinaan 

Keagamaan Pada Narapidana dalam Membangun Kerukunan Beragama di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar, menggunakan beberapa pendekatan 

mulai pendekatan sosiologi, teologi Normatif. Teknik pengumpulan data berupa: 

Observasi, wawancara dokumentasi dan memberikan daftar pertanyaan kepada 

informan beberapa orang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan realitas kehidupan umat beragama di Lapas 

Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar, Interaksi Sosial Narapidana di Lapas Kelas 1 

Gunung Sari Kota Makassar tercermin karena dilandasi toleransi, salin pengertian, 

saling menghormati, menghargai kesataraan yang ada di Lapas Gunung Sari Kota 

Makassar, Kerukunan Umat Beragama di lapas kelas 1 gunung sari Kota Makassar 

dengan cara kerja sama antara sesama umat dan dengan saling menjaga dan 

menghormati penganut agama adanya peran penting tokoh agama, Keberagaman dan 

Pembinaan di Lapas Gunung sari kota Makassar dalam menjaga keutuhan Umat 

beragama berjalan dengan baik yang dimana kerukunan bisa terjalin dikarenakan 

adanya saling membantu sama lain, dan penerapan Sombere sehingga di dalam 

berhubungan interaksi sesama warga binaan di lapas berjalan dengan baik, 

lengkapnya fasilitas yang diberikan baik itu rumah ibadah, fasilitas untuk olahraga, 

dan pelatihan kerja sehingga kebutuhan yang ada di lapas terpenuhi baik Spiritual dan 

beberapa fasilitas yang diberikan sebagai bekal untuk narapidana di Lapas Gunung 

Sari Kota Makassar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Oleh karenanya, 

beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah 

sehingga memerlukan tempat bertopang atau tempat mengadu. Sebagai makhluk 

religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural diluar 

dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman 

hidupnya. Karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan 

ketentraman hati.
1
 Komposisi etnisnya sangat beragam. Begitu pula dengan ras, 

agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahaan 

serta pandangan hidupnya. Jika diurai secara terperinci bangsa Indonesia memiliki 

talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, 

kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaaman, cita-cita, perspktif, 

orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat tingkat umur, profesi dan bidang 

pekerjaan yang berbeda-beda. Tiap-tiap kategori sosial, masing-masing memiliki 

budaya internal sendiri, sehingga berbeda dengan kecenderungan budaya internal 

kategori sosial yang lain. Bila di tetapkan secara teoritis bangsa Indonesia dari 

segi kultural maupun struktural memantulkan tingkat keragamaan yang tinggi.
2
 

Keanekaragaman itu mengadung kerawanan yang dapat menimbulkan 

konflik laten yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan lalu menjadi bencana, 

                                                           
1

Chairul Anwar, Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: Suka Press, 2014), h. 267. 
2
Departemeen Agama RI, Riuh di Beranda Batu Peta Kerukunaan Umat Beragama 

Indonesia, Seri ii (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat 

Keagamaan,2003), h.1  
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baik antar kelompok, antar etnis, anatar agama maupun antar wilayah, jika 

sekiranya tidak ditangani secara arif dan bijaksana. Oleh karena itu, perbedaan 

perlu di kelola menjadi suatu kekuatan yang bisa di melahirkan inspirasi untuk 

mengusung perbedaan sebagai mosaik budaya yang indah, sehingga perbedaan itu 

merupakaan suatu kekayaan yang dapat menjadi modal untuk membangun 

kehidupan bersama yang menyenangkan. Semua penganut agama yang ada di 

Negara ini harus patuh akan peraturan perundang undangan yang berlaku di 

Negara ini, tidak memandang apa agamanya, tidak memandang apa sukunya, jika 

ada salah seorang berbuat sebuah perilaku yang menyimpang dan bertentangan 

konstitusi akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan. 

Agama Islam ataupun agama lain merupakan tongkat untuk penunjuk jalan 

bagi orang orang yang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama 

yang berlaju di masyarakat. Dengan memiliki agama seseorang akan selalu berada 

pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri 

ataupun  orang lain di dalam hidup bermasyarakatnya. Agama adalah segalanya 

bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala tiang didunia 

yang jika tiang itu runtuh maka manusia berada pada kerugian. Fungsi agama 

mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang ada dalam uraian berikut. 
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Dalam QS. An-Nisa/4:104, Allah swt. berfirman yang berbunyi: 

 

 

Terjemahanya : 

104 Dan jangalah kamu berhati lemah mengejar mereka, jika kamu menderita 
kesakitan maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan, sebagaimana 
kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa 
yang tidak dapat mereka harapkan, Allah Maha Mengatahui, Maha 
Bijaksana .

3
  

 
 Dalam kehidupan masyarakat agama memahami firman, maka selalu 

diletakkan sebagai suatu kebenaran mutlak. Kemutlakan firman semata mata 

karena kemutlakan Tuhan yang berfimran. Oleh karena itu, semua 

masyarakatagama memandang firman Tuhan adalah mutlak kebenarannya. 

Kemutlakanfirman sepenuhnya berlaku internal, yaitu ke dalam firman itu sendiri. 

Sementara itu, pemahaman dan penafsiran manusia terhadap firman dan 

penafsiran seseorang dalam memahami suatu firman. Penafsiran firman 

karenasumber dari manusia, maka kebenarannya sepenuhnya bersifat nisbi, relatif 

dan tidak pernah mutlak.
4
  

Adapun proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan 

sesuai dengan harapan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses 

penerapanya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara 

Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 

Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu 

untuk mewujudkan masayrakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila 

maka, dalam mencapai tujuan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan hukum 

yang disebabkan luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada 

                                                           
3
Kementrian Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Bandung: Dipenogoro, 2008), h. 

901.  
4
Lihat Indo Santalia, Ilmu Perbandingan Agama ( Cet.I, Makassar: Universitas Islam 

Negeri Alauddin, 2012), h. 109. 
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permasalahan dinegara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan 

hukum di Indonesia, selain itu para pihak pejabat melaksanakan tugasnya sering 

kali tidak professional atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di 

Indonesia.
5
 

  Secara filosofi pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh 

bergerak meninggalkan filosofi retributive (pembalasan), Deterence (penjeraan) 

dan rasiolisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak di tujukan untuk menyiksa 

atau membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan 

terpidana sebagai seseorang terisolasi dalam masyarakat, tapi pemidanaan adalah 

sebuah tempat itu rehabilitasi agar manusia bisa sembuh dari perbuatan yang 

sering melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Pemasyarakatan sejalan 

dengan filosofi rentegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang 

terjadi antara terpidana dan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk 

menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi)
6
  

 Pembinaan keagamaan berfungsi sebagai alat yang membentuk manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat 

beragama. Pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan 

demikian pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua yang beragama 

Islam. Tujuan pembinaan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia 

menjadi hamba Allah yang shaleh, teguh imamnya, taat beribadah, berakhlak 

terpuji.
 7

 

                                                           
5
 Dwi Aprilianto, “Program Pembinaan Lapas kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat 

Hukum Pidana Islam, “Jurnal Studi KeIslaman,  Vol. 2 No 1 (September 2015), h. 69 
6
Dwi Aprilianto, “Program Pembinaan Lapas kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat 

Hukum Pidana Islam, “Jurnal Studi KeIslaman,  Vol. 2 No 1 (September 2015), h. 69.   
7
 Amin Haedari, PembinaanAgama Di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang PembinaanAgama 

dan Keagamaan, 2010), hlm xix. 
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 Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama 

pemasyarakatan yang mana istilahnya penjara telah diubah menjadi lembaga 

pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat 

melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan 

ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai 

dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang 

timbulkan. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun 

individu sehingga perlu diatasi, oleh sebab itu negara memberikan reaksi berupa 

larangan terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang 

melanggarnya.
8
  

Orang-orang yang dikenakan hukuman atas pebuatannya lazim disebut 

dengan Narapidana. Lembaga pemasyarakatan ini tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan disini bertujuan untuk membentuk 

Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab  Narapidana 

adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah 

perkembangan yang positif yang mampu merubah untuk menjadi lebih produktif, 

untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat 

berguna bagi Narapidana melalui pembinaan yang diberikan oleh para pembina 

yang memberikan motivasi bagi perubahan diri Narapidana ke arah yang lebih 

baik. 
9
 

                                                           
8
 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 108 

9
 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana,h. 108. 
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Nilai-nilai agama penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam 

menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul disekitar mereka yang 

dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka untuk berbuat meyimpang kembali.  

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi 

pengertian agar Narapidana dapat menyadari akibat–akibat perbuatan yang benar 

dan yang salah. Usaha ini di lakukan dengan tujuan supaya Narapidana mendapat 

keteguhan iman serta memberikan pengertian bahwa perbuatan yang telah mereka 

lakukan merupakan perbuatan yang harus di jauhi. Dengan  mempertebal iman 

dan memperbanyak ibadah itu mempunyai beraneka ragam arti bagi Narapidana, 

antara lain insan manusia berkewajiban menyembah kepada pencipta-Nya yaitu 

Tuhan Yang Maha Esa. 
10

   

Di samping itu, dengan mendalamnya iman dan ibadahnya, Narapidana 

dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan membenci 

kejahatan sehingga mereka menyesali perbuatanya yang sesat dan selanjutnya 

akan selalu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya demi 

kehidupan di akhirat nanti. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, 

masyrakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut , 

karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut, 

pemberatasan kejahatan oleh masyrakat dapat kita lihat pada usaha-usaha 

masyrakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai 

perkembangan zaman.
11

  

Agama diturunkan bagi manusia dengan berbagai keadaan psikologis dan 

spiritual yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agama mesti mengandung 

kemungkinan bagi penafsiran yang berbeda pula. Kandungan berbagai model 

                                                           
10

 Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, (Bandung: Alfabeta, 2010), h 9. 
11

Widya Islamiyah, Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan lembaga Pemasyrakatan Klas 

IIB Barru”, Skripsi ( Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), h. 4. 
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penafsiran atas satu kebenaran, menjadikan agama mampu menggabungkan 

keanekaragaman ke dalam suatu kesatuan dan menciptakan para model penafsiran 

atas satu kebenaran, maka agama akan mampu mengabungkan keanekaragaman 

ke dalam suatu kesatuan dan menciptakan peradaban yang agamis.
12

 

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

bisa narapidana/warga binaan pemasyarakatan atau bisa juga tahanan, maksudnya 

orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau 

tidak oleh hakim.
13

 Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah 

membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari 

kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara 

yang baik dan bertanggungjawab. Melihat tujuan Lembaga Pemasyarakatan 

sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Salah satu peran 

penting di lembaga pemasyarakatan yaitu hubungan antar umat beragama. 

Pembinaan keagamaan diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang 

harmonis, semarak dan mendalam serta ditujukan pada peningkatan kualitas 

keimanan dan ketaqwaan kepada Yuhan yang maha esa. Hal ini lah yang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Pembinaan keagamaan pada 

narapidana dalam membangun umat beragama di lapas kelas 1 Gunung Sari kota 

Makassar, dan penulis ingin mengamati perilaku narapidana dalam menjalankan 

keagamaannya dan mengaplikasikan dilingkungan lapas untuk menerapkan 

kerukunan umat beragama antar Narapidana. 

 

                                                           
12

 Siti maryam, Damai dalam budaya (Jakarta: Badan Litbang dan diklat kementrian 

Agama RI, 2012),h . 17. 
13

 Siti maryam, Damai dalam budaya, h. 17. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini  adalah bagaimana interaksi sosial antar narapidana di 

kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam membangun kerukunan umat 

beragama dan bagaimana kondisi keberagaman dan pembinaan narapidana di 

lembaga kemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam menjaga 

kerukunan umat beragama.   

2. Deskripsi Fokus 

Untuk Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami 

variabel-variabel yang terkandung dalam judul, maka perlu ditegaskan pengertian 

term-term yang penulis gunakan dalam penelitian ini:Berdasarkan fokus 

penelitian, maka dapat dideskripsikan permasalahan dan inti pendekataan ini:  

a. Pembinaan Keagamaan  

Pembinaan Keagamaan yang dimaksud Menurut Masdar Helmy 

Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha usaha), tindakan dan kegiatanyang 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, 

bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan
14

 Sedangkan 

pengertian dari keagamaan adalah itu sendiri ialah, bahwa keagamaan berasal dari 

kata agama yang kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Sehingga 

membentuk kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan di sini mempunyai arti 

“segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan 

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
15

 

 

 

                                                           
14

 Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam pembinaan umat, (Semarang:Dies Natalies, 

IAIN Walisongo Semarang), h 31 
15

 Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam pembinaan umat, (Semarang:Dies Natalies, 

IAIN Walisongo Semarang), h. 10. 
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b. Kerukunan Beragama 

Kerukunan umat beragama yang dimaksud kerukunan berasal dari kata 

rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun 

atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.
16

 Kata 

kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) 

jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun Islam, asas Islam atau 

dasar agama Islam.  

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: 

pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbrdaan keyakinan dengan orang 

atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk 

mengamalkan ajaran yang diyakninya.Dan yang ketiga, kemampuan untuk 

menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan 

ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari 

setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia 

yang bersumber dari ajaran tuhan. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah pokok adalah 

“Bagaimana pembinaan keagamaan pada narapidana dalam membangun 

kerukunan antar umat beragama di lapas kelas 1 Gunung Sari kota Makassar”. 

Agar pembahasaan lebih terarah dan mengena pada sasaran, maka masalah pokok 

dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk pembinaan narapidana di Lembaga kemasyarakatan 

kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam menjaga kerukunan umat 

beragama? 

                                                           
16

 WJS. Poerwadarmita,Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta,balai Pustaka, 1980) 

h.106 
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2. Bagaimana kerukunan umat beragama narapidana di lapas kelas 1 Gunung 

Sari Kota Makassar? 

3. Bagaimana interaksi sosial narapidana di lapas  kelas 1 gunung sari kota 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan usaha yang dilakukan penulis untuk 

menujukkan sumber data atau tulisan yang terkait dengan judul skripsi ini, 

sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang maslah yang dipilih dan juga 

untuk membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, 

agar data yang di kaji lebih jelas sebagai berikut. 

Alan Prabowo dengan  judul Skripsi Pembinaan Keagamaan bagi 

Narapidana Studi Deskriptif di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa, 

Bandar Lampung Hasil penelitian tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan 

dalam meningkatkan perilaku spritual bagi warga binaan pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung yaitu : pelaksanaan 

pembina keagamaan Islam pada warga biaan di Lemabaga Pemasyarakatan ini, 

shalat wajib berjama’ah, pengajian rutin, pengajian peringatan Hari Besar Islam 

secara klasikal, membaca, belahar iqro’ dan Al-Qur’an beserta tajwidnya, hafalan 

juz amma, mengulas ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist, membaca surat yasin. 

Metode dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan yaitu  ceramah, klasikal, 

individu, maupun musyawarah. Adapun faktor pendukung pelaksanaan 

pembinaan keagamaan ini adalah bekerjasama dengan pembina penyuluh 

keagamaan luar seperti mengundang tokoh agama tokoh masyarakat dan 

mempunyai rapor warga binaan. 

Uni Andira A dengan judul Skripsi Pembinaan Narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap Berdasarkan 
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hasil Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap bahwa pelaksaan 

pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan 

Pembinaan Narapidana di Rutan Sidrap meliputi Pembinaan Kepribadian dan 

Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa program pembinaan 

dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian 

dan kemandirian. Sedangkan pada Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan yang meliputi ketakwaan kepada 

Tuhan YME; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan prilaku; 

kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan 

masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja dan produksi. Berdasarkan 

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Narapidana di 

Rutan Sidrap  pada kenyataannya belum sepenuhnya diterapkan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan warga Binaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu masalah jumlah pegawai yang 

kurang, anggaran, sarana dan prasarana, dan kerja sama dengan pihak luar yang 

kurang efektif.   

Octavia Tria Abati dengan judul Skripsi Pola Pembinaan Narapidana Untuk 

Melatih Kemandirian Berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Klaa IIB 

Klaten penelitian menunjukkan bahwa dalam pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB Klaten melalui pola pembinaan dalam membantu 

narapidana dapat terlaksana sesuai dengan pola pembinaan yang direncanakan 

melalui penetapan tujuan, menetapkan metode dan materi, serta menetapkan 
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peserta dalam pembinaan kemandirian. pelaksanaan kegiatan pembinaan di LP 

berupa praktek langsung dalam ketrampilan mengerjakan suatu barang. Pola 

pembinaan yang dilaksanakan ini akan di evaluasi dan dinilai seberapa jauh 

narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Sementara itu kegiatan 

pembinaan ketrampilan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten  berkerjasama 

dengan Balai Pelatihan Kerja Surakarta (BLK). Dalam melatih kemandirian 

narapidana juga diberikan bekal kepercayaan dirinya agar mampu dan 

bertanggungjawab atas pekerjaan yang akan dilakukan setelah keluar dari 

lembaga. 

Dari beberapa tulisan diatas semuanya membahas tentang lembaga 

kemasayarakatan, tetapi yang membedakan dari penelitian ini yaitu tulisan ini 

membahas bagaimana pembinaan keagamaan narapidana dan bagaimana 

penerapan kerukunan antar narapidana yang ada di lembaga kemasyarakatan  

Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar, pembinaan keagamaan dalam tulisan ini 

lebih mengkhusus mengenai hubungan antar umat beragama yang ada di lembaga 

pemasyarkatan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk Mengetahui interaksi sosial narapidana di lapas  kelas 1 gunung 

sari kota Makassar. 

b. Untuk Mengetahui kerukunan umat beragama narapidana di lapas 

kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar. 
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c. Untuk Mengetahui bentuk keberagaman dan pembinaan narapidana di 

Lembaga kemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam 

menjaga kerukunan umat beragama 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian teoritis mendalam 

agar dapat di jadikan sebagai acuan ilmiah terkait Kerukunan Umat Beragama 

di Lapas Gunung Sari Kota Makassar, Serta dapat memberikan Konstribusi 

bagi eksistensi Studi Agama-Agama. 

b. Secara Praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang tepat terhadap khasanah pemikiran Islam dimasyarakat secara umum, 

Pengamat Soisal tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pihak lain dalam 

upaya memahami realitas sekaligus fenomenologi agama yang ada di 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah suatu usaha untuk 

membentuk kepribadian yang mandiri serta sempurna dan dapat bertanggung 

jawab. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembinaan berarti proses, cara, 

perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan 

yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperolah hasil yang lebih 

baik.
17

 Menurut Masdar Helmy Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha 

usaha), tindakan dan kegiatanyang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang 

kemasyarakatan.   

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini di kenal dengan nama 

pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat 

melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan 

ganjaran berupa hukuman pidana, jenis  dan beratnya hukuman pidana telah 

ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum.
18

 Pembinaan keagamaan di 

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta beraklak mulia mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
19

  

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab 

“bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. 

                                                           
17

https://kbbi.web.id/bina.html, diaksel pada pukul 16.20 WITA, 14 Juli 2018. 
18

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 

h. 26. 
19

 Amin Haedari, Pembinaan Agama di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Pembinaan 

Agama dan Keagamaan,2014), h. xix 

https://kbbi.web.id/bina.html


15 
 

Kemudian mendapat awalan pe- dan –an sehingga menjadi kata pembinaan yang 

mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.
20

 

 Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto mengatakan pembinaan adalah 

menunjuk pada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa 

yang telah ada. Sedangkan menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakup segala 

ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak 

dan bidang kemasyarakatan.
21

 Harun Nasution mengatakan bahwa agama dapat 

diberi definisi sebagai pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan 

kekuatan gaib yang dipatuhi, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia 

dengan kekuatan gaib yang dipatuhi, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib 

yang menguasai manusia, menikatkan diri pada suatu bentuk yang mengandung 

pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, ajaran-ajaran yang diwahyukan 

Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.
22

  Teori pembinaan yang diatas 

tersebut sama halnya dengan  teori behavioristik, yakni belajar adalah perubahan 

kemampuan peserta didik untuk bertingkah laku secara baru sevagai akibat dari 

hasil interaksi, stimulus dan respon lingkungan yang di dapatnya. Seseorang telah 

dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkkanperubahan tingkah laku.
23

 

Menurut Faqih, pembinaan keagamaan adalah proses pemberian bantuan 

terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan 
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Alwi Hasan dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), h. 

152. 
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Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat, (Semarang: IAIN Semarang, 

2016)  h. 31. 
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 Ngainun Naim. Islam dan Pluralisme Agama, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 2 
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 Chairul Anwar, Teori-teori  Pendidikan, (Yogyakarta: IRCCiSoD, 2017), h. 18 
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akhirat.
24

 Sedangkan menurut Menurut Abu Tauhid, pembinaan keagamaan 

merupakan bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat 

pada diri tiap-tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran Islam 

sehingga setiap individu dapat berguna bagi diri sendiri, lingkungan dan 

masyarakat.
25

  Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu 

usaha kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada 

sesuai dengan yang diharapkan pada sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau 

segala sesuatu yang berkaitan dengan agama 

B.  Narapidana 

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang 

yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut 

Undang-Undang N0. 12 Tahun 1995 Pasal I tentang  pemasyarakatan, narapidana 

adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang 

yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman 

dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan 

dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik Berkaitan dengan istilah 

narapidana, R.A. Koesnoen, menyatakan  narapidana berasal dari dua kata nara 

dan pidana, “nara” adalah bahasa sanksakerta yang berarti “kaum” maksudnya 

adalah orang orang. Sedangkan “pidana” berasal dari kata Belanda “Straf”.
26

 

Narapidana yang menjalani hukuman dikarenakan perna melakukan pelanggaran 

yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Narapidana akan diberi ganjaran sesuai 

                                                           
24

 Jalaluddin, Psikologi Agama ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12. 
25

 Ari Astuti, Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 

Daerah Istimewa Yogyakarta,  Jurnal Citizenship, Vol. I, Juli 2011, (Yogyakarta: Universitas 

Ahmad Dahlan, 2014) h. 30. 
26

 Ari Astuti, Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 

Daerah Istimewa Yogyakarta,  Jurnal Citizenship, Vol. I, Juli 2011, (Yogyakarta: Universitas 

Ahmad Dahlan, 2014) h. 30. 
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perbuatan yang dilakukan. Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah 

terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang pidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkam bahwa narapidana adalah seseorang atau 

terpidana yang sebagian kemerdekaanya hilang sementara dan sedang menjalani 

suatu hukaman di lembaga pemasyarakatan, sebelum istilah narapidana 

digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam 

pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement ( Reglemen penjara) Stbl. 1917. No. 708 di 

sebutkan bahwa orang terpenjara. Seorang narapidana.
27

 Selain mempunyai 

kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan,seoorang narapidana juga 

mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia,hak memiliki pengertian tentang 

sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu.
28

 

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma 

dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana 

sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno 

perubahan perlakuan terhadapa narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem 

pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (treatment approach) 

memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan 

pidananya. sistem pemasyarakatn merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi 

dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan 

                                                           
27

 B. Mardjono Reksodiputro, Naskah Ajademik Rancangan Undang-Undang Tentang 

Lembaga Pemasyarakatan,( Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan 

HAM RI, 2009), h, 90. 
28

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. https://kbbi.web.id. Diakses pada 25 Juli 2019 
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rehabilitatif, korektif, edukatif, interagtif.
29

 Pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebabkan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang (tindak pidana). pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat 

delik dan dirumuskan pula dalam hukum.
30

 

 Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang 

kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masyarakat yang 

mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat 

pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas 

kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mampunyai ruang gerak yang 

terbatas oleh tembok penjara Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari 

peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian 

dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih 

baik di masa mendatang, oleh karna itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai 

mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi 

pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu 

adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental 

dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan 

bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan 

anak.
31

 

C. Rukun dalam Beragama 

Kerukunan Antar umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang 

harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di 

Indonesia, yaitu hubungan harmonis antara sesama umat seagama dan umat 

                                                           
29

 Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (sebuah Renungan), ( jakarta: Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, 2000), h. 12. 
30

 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, ( Jakarta: Djawabatan, 1997),h.  22  
31

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.  9 
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beragama yang berbeda agama serta antara umat beragama dengan pemerintah 

dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan 

amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir batin.
32

  

Secara terminology, menurut Frans Magnis Suseno Pola Kerukunan diartikan 

berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan 

pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu dan kerjasama dalam 

aspek sosial, pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak 

berada dalam keaadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling 

menerima, dalam suasana tenang dan sepakat.
33

 konteks Indonesia kerukunan 

umat beragama bisa di bentuk ketika budaya masyarakat mampu menciptakan 

sarana pertemuan di luar konteks agama. Pada posisi inilah dibutuhkan pelestarian 

arena interkasi umat dari berbagai agama secara alami. Ruang interkasi yang 

benar-benar tumbuh dari kesadaran umat beragama untuk berbaur dengan 

kelompok agama lain, bukan karena interkasi yang dipaksakan, pendekatan yang 

memunkinkan secara rasional dilakukan untuk memulihkan kerukunan yaitu 

melalui pendekatan budaya, lembaga dan pemerintah kerja sama tokoh agama dan 

masyarakat dan kerja sama masyrakat antar umat beragama itu sendiri. 

Kerukunan umat beragama yang menjadi pilar pembangunan nasional sangat 

di butuhkan, akan tetapi persatuan nasional akan rentan ketika kondisi ekonomi, 

politik dan keamanan tidak sehat. Oleh sebab itu dibutuhkan pola untuk 

mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional untuk memperbaiki stimulant 

pada semua. 

                                                           
32

 Departemen Agama, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 
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33
Frans Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijaksaan Hidup 
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 Pemerintah dalam hal Departemen agama, berusaha dengan segala dana 

daya agar pengembangan dan penyiaran agama dapat memacu pelaksanaan 

pembangunan semua sektor sehingga pembangunan dibidang agama merupakan 

bagian integral dalam Pembangunan Nasional Sesuai dengan arah pembangunan 

jangka panjang, bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah memanfaatkan 

semaksimal mungkin modal dan potensi dalam negeri maka pembangunan di 

bidang agama ialah memanfaatkan semaksimal mungkin dana dan daya umat 

beragama Indonesia sendiri Oleh karena itu bantuan luar negeri untuk 

Pembangunan Agama hanya merupakan komponen pelengkap, yang 

pelaksanaannya perlu diarahkan sehingga benar-benar berfungsi sebagaimana 

mestinya. Dengan kata lain diharapkan dapat menumbuhkan sikap “mandiri” di 

kalangan umat beragama.
34

 

Diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah 

Agama, karena sebisa mungkin jangan sampai menyakitkan hati pemeluk agama 

lain. Masalah penyiaran agama tidaklah perlu sampai datang dari pintu ke pintu, 

rumah ke rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikuti atau masuk ke 

agama yang mereka bawa. Memberikan janji-janji kemudian memberikan hasutan 

menjelek-jelekan agama lain. Hal inilah yang diatasi pemerintahan dalam 

penanganan bagaimana caranya penyiaran agama itu dilakukan dengan cara benar 

tanpa menganggu kenyamanan agama lain. 

Berikut adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan 

dengan tiga prioritas nasional yaitu : 

1. Pemantapan Pancasila sebagai Ideologi Falsafah Negara. 

2. Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional. 

                                                           
34 

Departemen Agama, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 1982), 

h. 60. 
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3. Kesinambungan Pembangunan Nasional.
35

 

 Salah satu pilar untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah 

mewujudkan kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan wawasan 

multukultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat dengan harapan 

terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui 

perbedaan, melainkan hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, 

komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat pada keagamaan 

keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya dan yang paling utama adalah 

berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai perwujudan rasa 

kemanusiaan yang dari dalam ajaran agama masing-masing. Berikut adalah 

strategi untuk menciptakan suasana rukun pada kalangan umat beragama
36

: 

1. Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, damai, 

baik intern maupun antarumat beragama. 

2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama. 

3. Tidak memncampuri urusan akidah dan dogma dan ibadah suatu agama. 

4. Negara dan Pemerintah membantu atau membimbing penunaian ajaran 

agama. 

5. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama. 

6. Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat 

untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan seluruh lapangan 

kehidupan masyarakat, bukan untuk hegemoni dan penindasan oleh suatu 

kelompok kepada kelompok lainnya. 
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Departemen Agama, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta : 1982), h. 
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7. Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun 

dalam  bingkai pancasila, konstitusi dan dalam tata tertib hukum bersama. 

8. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan usnsur 

masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset. 

9. Meningkatkan  pemberdayaan sumberdaya manusia untuk ketahanan dan 

kerukunan masyarakat bawah. 

10. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat dan norma-norma sosial 

yang mendukung upaya kerukunan 

11. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai 

dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan 

dialog, musyawarah, tatap muka, kerja sama sosial dan sebagainya. 

Dengan demikian kerukunan yang wajib diupayakan adalah tidak 

mengurangi atau membatasi, melainkan justru diwujudkan dalam keseimbangan 

yang dinamis yaitu kebebasan yang tidak mematikan kebebasan. Sedangkan 

kerukunan dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yaitu tidak 

berkotak-kotak, berdasarkan ras, suku, agama, budaya dan lain-lain. 

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang terdiri dari berbagai 

suku, agama, budaya dan bahasa. Sehingga setiap individu dituntut untuk bersikap 

toleransi dan saling menghargai antara anggota masyarakat. Pengaplikasian 

toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikategorikan menjadi dua macam 

sebagai berikut: 

a. Toleransi Pasif 

Toleransi pasif merupakan sikap menghargai, menghormati dan menerima  

perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagai keharusan yang mutlak sebagai 
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makhluk sosial yang hidup dalam kemajemukan namun tidak terlibat dalam hal 

kerjasama.
37

 

b. Toleransi Aktif 

Toleransi aktif adalah sikap menghargai, menghormati, membiarkan dan 

menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan beragama 

serta ikut aktif terlibat dalam kerjasama kemasyrakatan.
38

 

Bentuk pengaplikasian toleransi dalam kehidupan ini, harus didasari atas 

sikap lapang dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang 

diyakini, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.
39

 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena adanya perbedaan 

prinsip, menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan 

prinsip sendiri.
40

 Pelaksanaan toleransi pada aspek-aspek kemanusian yang 

berbeda prinsip, tanpa harus merusak prinsip sendiri. 

Perwujudan nilai toleransi dalm mewujudkan perdamaia melibatkan 

beberapa unsur, diantaranya:  

1) Memberikan Kebebasan 

Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun 

berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau 

kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir hingga meninggal dan 

kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau 

direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah 

datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap 
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negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-

Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula di dalam memilih satu 

agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam 

memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.
41

 

2) Mengakui Hak Orang Lain 

Sebagai manusia yang beragama, harus memberikan hak kepada orang lain 

untuk menetukan nasibnya masing-masing. Baik sikap maupun  perilaku yang 

dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau melanggar hak orang 

lain itu bisa memicu konflik horizontal yang mengancam kedamaian. 

3) Menghormati Keyakinan Orang Lain 

 Kaitannya dengan keyakinan, harus menghormati setiap kepercayaan atau 

keyakinan yang dianut orang lain. Jangan memaksakan keyakinan kita kepada 

kelompok lain, karena soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing 

orang. 

4) Saling Mengerti 

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka 

tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut 

pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling 

menghargai antara satu dengan yang lain.
42

 

5) Kerjasama 

Toleransi bisa berjalan dengan mulus dan tenteram apabila semua elemen 

bekerja sama dalam hal kegiatan sosial kemasyarkatan. Kerjasama bisa 

menumbuhkan sikap tolong-menolong dan peduli antar sesama. 

6) Dialog Lintas Agama 

                                                           

41
Maskuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan, h.  202. 

42
Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar 

Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, h. 23.  
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Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan untuk 

mengimplementasikan kehidupan beragama yang inklusif melahirkan sikap saling 

menghargai, menghormati, dan mengakui eksistensi agama lain serta menjalin 

kerjasama dan menumbuhkan sikap solidaritas adalah dialog.
43

 

D. Konsep Damai Menurut Agama-Agama 

Perdamaian merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama 

Islam. Hal tersebut dapat dipahami dari misi agama Islam itu sendiri yang mana 

Islam itu sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan manusia bahkan dengan 

makhluk lainnya. Dengan demikian ajaran perdamaian sudah terkandung dalam 

penamaan Islamitu sendiri. Berlaku baik dengan sesama manusia memang sangat 

dianjurkan dalam Islam. Begitu pula halnya dalam menyebarkan agama. Islam 

jauh-jauh mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan/agama kepada orang 

lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:256.  

غُىتِ 
ي ياكفسُ بٱِلطََّّٰ يِِّّۚ فاوا شدُ هِيا ٱلغا ييِِۖ قاد تَّبايَّيا ٱلسُّ اٍا فيِ ٱلدِّ ٓ إكِسا ِ  لَا يؤُهِيۢ بِٱللََّّ وا

ليِنٌ  وِيعٌ عا ُ سا ٱللََّّ اما لاهااۗ وا ةِ ٱلىُثقاىَّٰ لَا ٱًفصِا   ٦٥٢فاقادِ ٱستاوساكا بٱِلعُسوا

   Terjemahnya: 

256   Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.

44
 

Ayat ini jelas memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk 

memilih aqidahnya dan tak harus memaksakan kepada orang lain. Setiap manusia 

harus betul-betul yakin dengan apa yang diimaninya dalam beragama. Allah swt 
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menghendaki agar setiap orang yang memiliki agama itu meraskan kedamaaian 

bukan kegelisahan dalam beragama.
45

 

Asbabun nuzul ayat di atas berkenaan dengan Hushain dari golongan 

Anshar, suku Bani Salim yang mempunyai dua orang anak yang beragama 

Nasrani, sedang dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi SAW : 

Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat padaku dan tetap 

ingin beragama Nasrani. Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat di atas, 

bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.
46

 

Islam sangat menghargai eksistensi agama lain dan begitu pula dengan 

penganutnya. Sejarah Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada 

orang lain. Pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman sesuai 

dengan agama yang memaksa adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan 

kemauan atau kehendak Allah swt. Ada beberapa ayat yang dapat menuntun umat 

Islam untuk mengembangkan konsep kerukunan antara sesama umat manusia, 

sebagaiman dalam  Q.S Ali Imran/3:103. 

اء فاأالَّفا  لايكُن إذِ كٌُتنُ أاعدا ِ عا تا ٱللََّّ ٱذكُسُواْ ًعِوا  وا
ِّۚ
قىُاْ لَا تافاسَّ وِيعا وا ِ جا بلِ ٱللََّّ ٱعتاصِوُىاْ بحِا وا

لِ 
راَّٰ ٌهااۗ كا كُن هِّ قارا يا ٱلٌَّازِ فاأاً ة هِّ فاا حُفسا لاىَّٰ شا كٌُتنُۡ عا ًا وا َِٓۦ إخِىاَّٰ تِ كا باييا قلُىُبكُِن فاأاصباحتنُ بٌِعِوا

لَّكُن تاهتادُوىا يبُا  تۦَِِ لاعا اياَّٰ ُ لاكُن ءا   ٣٠١يِّيُ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

   103  Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada 
di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar 
kamu mendapat petunjuk.

47
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Selain penjelasan dari Al-Qur’an, masalah perdamaian juga ditemui dalam 

hadits. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku nabi sehari-hari dalam bergaul dengan 

pemeluk agama lain. Diantara contoh perbuatan nabi yang berkaitan dengan 

perdamaian, misalnya pada suatu ketika datang menghadap beliau di Madinah 

beberapa orang delegasi Kristen dari Najran yang diketuai seorang pendeta besar. 

Delegasi itu beliau sambut dengan cara yang sangat hormat. Beliau buka 

Jubahnya dan dibentangkan di lantai untuk tempat duduk para tamunya itu, 

sehingga mereka kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. 

Kemudian ketika datang waktu sembahyang mereka, sedang gereja tidak ada di 

Madinah, maka Nabi mempersilahkan mereka sembahyang di Masjid Madinah 

menurut cara sembahyang mereka.  

Semakin jelaslah ajaran kedamaian dalam Islam, dan ajaran tersebut pada 

dasarnya bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Begitu komprehensifnya 

ajaran Islam sehingga bagaimana membina hubungan yang harmonis antara 

sesama manusia sehingga terjadi ketertiban dalam kancah kehidupan ini.  

E. Konsep Damai dalam Agama Kristen Protestan 

Agama Protestan  menganjurkan agar antar sesama umat manusia selalu 

hidup rukun dan harmonis. Agama Protestan beranggapan bahwa aspek 

kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui Hukum Kasih yang 

merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Al Kitab. Hukum 

Kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia
48

. Menurut 

kristen Protestan cintah kasih merupakan hukum utama dalam kehidupan agama 

kristen. Tentang cinta kasih ini dapat dilihat dalam (Matius 22: 37) Kasihilah 
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Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu.
49

 Ayat lain dapatdilihat dalam Matius 7: 1 

Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
50

 

F. Konsep Damai dalam Agama Katolik 

Seperti Kristen Protestan, dalam ajaran agama Katholik juga ditemui konsep 

tentang kedamaian, hal ini sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili 

Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama lain yang didasarkan 

pada asal kisah rasul-rasul 17 : 26 sebagai berikut: 

Dari satu orang saja dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia 
untuk mendiami seluruh muka bumi ini dan dia telah menentukan musim-
musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.

51
 

Bagian lain dari Mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan : "Dalam 

zaman kita ini, di mana bangsa, manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan 

antara bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan 

bagaimana hubungannya dengan agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya 

memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga di antara para 

bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa 

apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup 

berkawan”.
52

  

Isi deklarasi menggambarkan bahwa pada dasarnya, manusia memiliki hak 

yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama meskipun berlainan agama. Sikap 

saling hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.  

Pembinaan narapidana bertujuan untuk memberikan edukasi agar 

seseorang yang berada dalam narapidana tersebut bisa jauh lebih baik, adapun 
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pembinaan keagamaan sebagai pedoman atau landasan narapidana agar paham 

esensi dari agama untuk saling menghargai, menghormati dan tetap rukun sesama 

narapidana meskipun mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Lokasi Penelitian  

a. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yakni penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa deskripsi 

tentang Pembinaan Keagamaan pada Narapidana dalam membangun kerukunan 

beragama di Lapas Kelas 1 Gunung Sari. Penelitian kualitatif menurut Moleong, 

bertolak dari paradigma alamiah yakni realitas empiris yang terjadi dalam suatu 

konteks sosio–kultural, saling terkait satu sama lain, sehingga fenomena sosial 

harus diungkap secara holistik.
53

 

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, 

melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan sehingga menjamin 

keaslian sumber data. 

b. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lapas kelas 1 Gunung Sari kota Makassar  

untuk melihat dan mengkaji lebih mendalam bagaimana Pembinaan Keagamaan 

pada Narapidana dalam membangun kerukunan beragama di Lapas Kelas 1 

Gunung Sari kota makassar dan bagaimana para Narapidana melaksanakan 

ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing dan menerapkan dalam 

lingkungan tersebut sehingga narapidana lebih paham dan rukun dalam menerima 

perbedaan yang ada. 
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B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Sosiologis 

Penelitian ini memfokuskan objek penelitannya pada pendekatan 

sosiologis untuk mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan 

menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.
54

  

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan 

bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 

menguasai hidupnya”.
55

 Untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana hubungan 

sosial Narapidana selama di dalam lapas dan bagaimana interaksi sosial diantara 

Narapidana yang berbeda keyakinan.  

b. Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah 

dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka 

ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari 

suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang 

lainnya.
56

 

Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan 

normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya 

yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran 

pemikiran manusia.
57
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C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan 

data Sekunder. Data Primer Yaitu data empiris yang diperoleh dari lapangan 

berdasarkan hasil wawancara bersama informan penelitian dan hasil 

observasi.Teknik penentuan Informan pada penelitian ini, yakni informan dipilih 

dengan cara Purposive sampling. Margono mengemukakan bahwa pemilihan 

sekelompok subjek dalam Purposive Sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.
58

 

Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat memberi informasi dari 

orang perindividu atau kelompok masayrakat. Peneliti akan mendapatkan fakta-

fakta dari pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, ide-ide pengalaman-

pengalaman tentang implementasi Pembinaan Keagamaan pada Narapidana dalam 

membangun kerukunan beragama di Lapas Kelas 1 Gunung Sari. 

Penelitian ini melibatkan Narapidana, pegawai lapas yang ada di lapas Kelas 

1 Gunung sari kota Makassar.Data sekunder didapatkan melalui internet, 

penelusuran dokumen atau publikasi informan, sumber data sekunder (sources of 

secondary data) termasuk buku, majalah dan publikasi pemerintah.
59

  

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses Pengumpulan data pada penelitian ini, yakni peneliti terlibat 

langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari dari 

Narasumber Narapidana dan pegawai lapas dan orang yang dianggap mapan dan 

kaya akan informasi tentang permasalahan ini yang ada di Lapas Gunung Sari 
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Kota Makassar, untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam 

hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang di lakukan secara sistematis.
60

 Observasi yang dipilih pada penelitian ini 

yakni observasi partisipatif. Peneliti mengikuti kegiatan keseharian yang 

dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, 

mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang 

menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki. Terjung lansung ke lokasi 

penelitian untuk melihat fakta yang ada 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui 

komunikasi, yakni proses Tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (Narasumber).
61

 Penelitian ini menggunakan jenis wawancara 

bebas terpimpin, yakni peneliti mengunjungi langsung lokasi penelitian dan 

berbicara langsung dengan informan. 

Untuk memahami Pembinaan Keagamaan pada Narapidana dalam 

membangun kerukunan beragama di Lapas Kelas 1 Gunung Sari maka teknik 

yang di gunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur atau wawancara 

mendalam (indepth interview),
62

 wawancara tidak terstruktur terdiri dari 

wawancara terarah dan wawancara tidak terarah. Melalui wawancara terarah 

diharapkan dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari Informan 
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yang dipilih umtuk dijadikan pedoman mewakili yang lain sehingga dapat 

diungkap berbagai persoalan yang berkaitan dengan fokus studi yaitu Pembinaan 

Keagamaan pada Narapidana dalam membangun kerukunan beragama di Lapas 

Kelas 1 Gunung Sari. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni penulis menggunakan kamera 

dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data secara akurat untuk 

menghindari kesalahan penyusunan dalam hasil penelitian. Dalam sebuah 

penelitian diperlukan bukti yang nyata sebagai bukti dokumentasi baik berupa 

gambar atau rekaman wawancara informan di lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Peneliti menjelaskan alat pengumpulan data yang sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih, dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat 

yang digunakan pada penelitian ini, yakni buku, pulpen dan pensil sebagai alat 

untuk mencatat informasi yang diperoleh pada saat obseravsi, kamera dan 

recorder. 

F. Metode  Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan di gunakan pada 

penelitian ini, berasal dari model analisis data yang diajukan oleh Hubermas dan 

Miles dalam hal ini model interaktif, diantaranya: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

 Reduksi merupakan bentuk analsisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupsa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 
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2. Display Data  (Data Display) 

 Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, 

dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spasifik. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verivication) 

 Tahap akhir dari analisis peeliti kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
63
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 119 derajat 24’17’38” 

Bujur Timur dan 5 derajat 8’6’19” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Maros; 

Selatan – Kabupaten Gowa; Barat – Selat Makassar;  Timur – Kabupaten Maros. 

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 

kecamatan. Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, 

Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukkang, Manggala, 

Biringkanaya, dan Tamalanrea. Pada tahun 2016, jumlah kelurahan di Kota 

Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 1.002 RW, dan 4.965 RT. Kota 

Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-

25 meter di atas permukaan laut. Pada akhir tahun 2016, wilayah administrasi 

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, 

yaitu: Mariso (1,82 km2), Mamajang (2,25 km2), Tamalate (20,21 km2), 

Rappocini (9,23 km2), Makassar (2,52 km2), Ujung Pandang (2,63 km2), Wajo 

(1,99 km2), Bontoala (2,10 km2), Ujung Tanah (4,40 km2), Tallo (5,83 km2), 
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Panakkukang (17,05 km2), Manggala (24,14 km2), Biringkanaya (48,22 km2), 

serta Tamalanrea (31,84 km2), dan kecamatan Kep. Sangkarrang (1,54 km2). 
64

 

Seperti halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi 

Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang 

berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga 

pemasyarakatan Klas I makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang status 

pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m2, 

adapun visi dan misi adalah sebagai berikut, Terwujudnya Lapas Klas I Makassar, 

Tangguh dalam pembinaan, Prima dalam pelayanan, Unggul dalam pengamanan, 

sedangkan adapun misi nya sebagai berikut, Meningkatkan pelayanan serta 

terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta 

berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. 

Visi Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar 

 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar 

 Tangguh dalam pembinaan 

 Prima dalam pelayanan 

 Unggul dalam pengamanan 

 

Misi Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar 

Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju 

tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi 

keluarga,bangsa dan negara. 
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KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  : M.01-PR.07.03 TAHUN 196598 
TANGGAL  : 20 SEPTEMBER 1985 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan 

pemasyarakatan dapat diadakan kerja sama dengan instansi pemerintah 

terkait,badan kemasyarakatan lainnya, atau persisnya yang kegiatannya seiring 

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan 

instansi terkait seperti depetemen agama, depertemen sosial, depertemen 

pertanian,depertemen pendidikan dan kebudayaan, depertemen kesehatan, 

depertemen tenaga kerja,depetemen perindustrian, pemerintahan daerah, dan lain-

lain. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan warga 

binaan pemasyarakatan di bidang: bakat keterampilan, kesadaran beragama, 

kesadaran bermasyarakat/berbangsa/bernegara, kesadaran hukum, kemampuan 

meningkatkan ilmu dan pengetahuan, dan keintegrasian diri dengan masyarakat.
66

 

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), 

dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang 

telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi 

hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu 
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kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya 

sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi 

diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu 

(berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar 

si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.
67

 

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis 

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. 

Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga 

Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut 

dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 

pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus di penjara 

atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan 

dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang 

Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah 

Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. 

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu 

anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu 
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anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik 

dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
68

 Sistem Pemasyarakatan merupakan 

suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, 

pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani
69

 

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan 

menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan 

lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan 

dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara 

wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan 

derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk 

membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota 

masyarakat yang berguna
70

 

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi 

narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan 

yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri 

berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu : Ayomi dan berikan hidup 

agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik, 

Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan, berikan 

bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, Negara tidak berhak 

membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana, Selama 

kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik 

tidak boleh diasingkan dari masyarakat, Pekerjaan yang diberikan narapidana dan 

anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, Pembinaan dan bimbingan yang 
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diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, 

Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar 

bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, 

keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar, 

Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan 

dalam jangka waktu tertentu, Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan 

anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan
71

 

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari 

pidana penjara, melainkan merupakan suatau sistem pembinaan, methodologi 

dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented dengan 

pendekatan yang berpusat kepada potensi- potensi yang ada baik itu ada pada 

individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan (community base treatment). Dengan demikian antara 

system Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda 

sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang 

berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exlucive 

dipusatkan kepada invidu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan 

yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan 

(deterence atau afschrikking).
72

 Sebagaimana di Lapas Gunung Sari Kota 

Makassar membina Narapidana baik dari kompoten dari narapidana itu sendiri 

dan menyiapkan sarana ibadah untuk menguatkan moral dan etika agar napi 

tersebut akan jauh lebih apabila di bombing sesuai agama yang dianut, fasilitas 

rumah ibadah tersedia di lapas Gunung Sari Kota Makassar dan di damping tokoh 

agama agar para Narapidana tersebut bisa jauh lebih, baik saling menghargai dan 

saling menghormati satu sama lain dan menjaga keharmonisan antar umat 

beragama di lapas dan terlebih lagi apabila sudah bebas dari hukuman akan bisa 

berbaur dan mengaplikasikan apa yang perna di dapatkan pada saat di Rehabilitasi 

di Lapas Gunung Sari kota Makassar. 
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B. Bentuk keberagaman dan Pembinaan Narapidana di Lembaga 

kemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam Menjaga 

Kerukunan Umat Beragama 

Pembinaan kerukunan umat beragama sesungguhnya telah dilakukan 

melalui Depertemen Agama dengan berbagai gagasan yang pernah dibuat oleh 

para Menteri Agama dari waktu ke waktu. Setiap menteri menawarkan beberapa 

kebijakan yang berkenaan dengan masa depan kerukunan umat beragama sebagai 

prasyarat terciptanya kehidupan yang damai tanpa konflik. Kebijakan pemerintah 

untuk merukunkan umat beragama sebenarnya sudah jelas dan terarah, namun 

kenyataan di lapangan konflik-konflik bernuansa agama tetap terjadi dan menjadi 

keperihatian semua pihak. Lalu apa yang menjadi persoalan dan tantangan 

pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.
73

  

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: Memperkuat dasar-dasar 

kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan 

pemerintah, Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk 

upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam 

bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap 

toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 

memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang 

mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, 

Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari 

seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai 

pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi 
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sosial satu sama lainya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari 

sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu 

selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas 

kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (makromah), yakni 

komunitas warga memeliki kualitas ketaqwaan dan nila-nilai solidaritas sosial.
74

 

  Sebagai disampaikan oleh salah satu informan yaitu hadjoyo 

bahwa kerja sama antar narapidana yang ada di lapas ini, di lapas ini 

begitu beragama agama dan budaya karena bukan hanya orang dari 

Sulawesi saja yang ada tapi di luar pulau Sulawesi, di lapas ini penerapan 

Sombere kami diajarkan sebagai bekal untuk berinteraksi sesama 

penghuni lapas, keberagaman sangat terasa karena beragama agama 

sehingga begitu di rasakan keharmonisan, apabila ada teman lagi 

merayakan hari besar keagamaan kami turut bahagia karena kami selalu 

di undang meskipun kami tidak se agama, apabila ada perbaikan rumah 

ibadah meskipun bukan rumah ibadah kami, kami ikut serta meramaikan 

dan membantu sehingga salah satu faktor kerukunan umat beragama 

yang ada di lapas ini yaitu kerja sama dan saling menerima satu sama 

lain.
75

 

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya 

berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku 

bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang 

khas dalam hidupnya.  Konsep multibudaya berbeda  dengan konsep lintas budaya 

sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya 

beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya 

perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep 

lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian. Multikulturalisme 

secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. 

Kebudayaan dalam pengertian sebagai idiologi dan sekaligus sebagai alat menuju 

derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat  kebudayaan secara 

fungsional dan secara  operasional dalam pranata-pranata sosial Fakta dan data 
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keragaman agamaagama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini 

merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di 

Indonesia,  namun di sisi lain keragaman agama juga mengandung potensi 

ancaman bagi persatuan Negara Republik Indonesia. Disinilah diperlukan 

keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian.
76

 Oleh 

karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara 

kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di 

Indonesia buka Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam 

beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, 

budaya dan adat-istiadat.
77

  

Sebagaimana disampaikan oleh Hasnidar salah satu Narasumber 

kepala bimbingan kemasyarakatan Lapas Gunung Sari Kota Makassar 

mengatakan bahwa di lapas Gunung sari Kota Makassar membina warga 

binaan yang ada di lapas tanpa membeda-bedakan apa itu rasnya, 

agamanya dan latar belakangnya sehingga di bisa masuk di lapas ini, di 

lapas ini mereka di bombing baik secara mental, etika, rohani, dan jiwa 

nya agar mereka tersadar dan bisa memperbaiki kesalahan yang perna 

dilakukan, mereka di hadirkan tokoh agama masing-masing agar bisa 

paham dan mengerti tentang agama, di dalam lapas tersebut kami tidak 

membeda-bedakan apa agamanya kami satukan semua sehingga dia bisa 

berbaur dengan baik, adapun faktor yang mempengaruhi keharmonisan 

antar umat beragama yaitu di lapas gunung sari kota Makassar 

menyediakan begitu lengkap prasarana sebagai wadah untuk kreatifitas 

mereka agar mendapatkan bekal baik itu agama skill dan keterampilan 

sehingga apabila dia telah keluar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Kami 

bekerja sama dengan beberapa kementrian salah satunya kementrian 

agama yang dimana menghadirkan ahli dan tokoh agama untuk membina 

warga binaan agar bisa lebih baik lagi dan menjaga kerukunan antar umat 

beragama di lapas dan apabila mereka telah dan berbaur ke masyarakat.
78

 

Tarmisi Taher menjelaskan perlunya suatu kerangka teologis kerukunan, 

untuk mencapai suatu hubungan yang rukun dan harmonis di antara kelompo 
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kelompok agama yang bermacam-macam di Indonesia, dalam suatu kerangka dan 

pijakan atas landasan yang sama didasari ajaran agama masing-masing. Ini 

merupakan pedoman dan acuan membina, memelihara, dan meningkatkan 

kerukunan hidup di antara umat beragama tersebut tanpa mengurangi iman dan 

akidah masing-masing.
79

 Sedangkan Surya Darma Ali mengatakan bahwa, selama 

ini kerukunan umat beragama di Indonesia selalu diganggu oleh pihak-pihak yang 

tidak ingin Indonesia rukun dan damai, bahkan ada gangguan terhadap kerukunan 

lewat pintu agamanya, karena lebih mudah memancing emosi penganutnya. 

Beliau juga melanjutkan bahwa kerukunan umat beragama agar terus dijaga, 

karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, tetapi semua agama 

mengajarkan tentang cinta damai.
80

 

Kerukunan adalah rumusan yang dianggap memenuhi kebutuhan dalam 

menciptakan sekelompok orang yang beragama berbeda dengan mayoritas 

penduduk setempat yang selama ini bersifat homogeny Dalam hal membina 

kerukunan umat beragama menteri Alamsyah Perwiranegara pernah “Tri 

kerukunan” yaitu kerukunan intern umat beragama 

kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan 

pemerintah.
81

 Sebagaimana telah dikemukakan oleh iksan salah satu 

warga binaan mengatakan bahwa kami di sini di lapas ini adalah orang-

orang yang bertanggung jawab dalam artian mempertanggung jawabkan 

apa yang perna kami perbuat pada waktu itu, di dalam lapas ini 

bermacam-macam kasus yang ada tetapi di sini jarang saya liat atau 

alami ada konflik jarang sekali jikapun ada itu bisa di redam dan hanya 

masalah sepele, jika mengatas namakan agama sama sekali tidak perna 

terjadi karena prinsip kami di sini kami semua bersaudara di bina agar 

menjadi lebih baik, kami di hadirkan tokoh agama untuk membina kami 

secara kerohanian, kami diajarkan untuk dekat dengan Tuhan, saling 

menghargai, saling memanusiakan manusia sehingga kami paham betul 
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bahwa agama hadir untuk menjadi pendingin bagi kami agar kami bisa 

jadi lebih baik lagi, kami sering adakan kerja sama saling mengingatkan 

satu sama lain sehingga hubungan kekerabatan sesama warga binaan 

begitu erat, kerukunan yang ada di sini terjalin dengan baik adapun 

faktornya salah satunya lapas memberikan fasilitas bagi kami agar kami 

bisa jadi lebih baik, di berikan siriman rohani, diberikan pelatihan dan 

wawasan sehingga apabila kami telah menyelesaikan masa tahanan 

kami, kami bisa berbaur dengan masyrakat sekitar dan menjadi manusia 

yang lebih baik.
82

 

 

Adapun formulasi kerukunan di atas pada dasarnya adalah sebagai 

aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yanng menjadi anutan dari 

setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalal pedoman hidup bagi kesejah 

teraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran keTuhanan. Dalam 

terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan 

hidup beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: kerukunan intern umaat 

beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara 

umat beragama dengan pemerintah.
83

 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Kebebasan 

agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi 

manusia, karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat 

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan 

pemberian Negara maupun pemberian golongan (penjelasan atas Bab II angka 1 

pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila: ketetapan MPR 

No.II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 Dalam undang-undang Dasar 1945 

Pasal 29 tentang Agama disebutkan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanyaitu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2). Dengan rumusan Sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa seperti bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara 
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memaksa agama suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, hingga 

tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa  setiap manusia untuk memeluk dan 

menganutnya. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia 

menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa seuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Didalam kehidupan masyarakat Indonesia 

dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-

pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga 

selalu dapat dibina kerukunan hidup diantara umat beragama dan berkepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
84

 

Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa Pancasila dan juga 

UndangUndang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dan juga model dasar 

kerukunan antar umat beragama yang ada di seluruh Indonesia.Namun begitu 

dalam pelaksananya di berbagai daerah yang majemuk dan beraneka ragam, 

mempunyai model-model tertentu sebagai alat untuk mempersatukan antar umat 

beragama, seperti paguyuban antar pemeluk agama, perkumpulan adat dan 

sebagainya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Hartanto tentang 

pola kerukunan umat beragama di Singawang bahwa interaksi sosial yang 

dilakukan  oleh masyaraat singkawang sangat erat kaitanya antara agama dengan 

budaya. Agama kooperatif dengan budaya yang paling menonjol adalah dalam 

dimensi sosial atau kemasyarakatan. Dalam dimensi ini agama mendorong sikap 

menghormati orang lain, bekerjasama dalam kebaikan, dan tolong menolong. 

Sebagai contoh tradisi Naik Dangau yang yang diselenggarakan oleh etnis Dayak, 

                                                           
84

 Hasbullah Mursyid dkk, edior: Dra. Titik Suwriyati, kompilasi Peraturan Perundang-

undangan Kerukunan hidup Umat Beragama, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Departemen gama RI 

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)h. 10 



48 
 

bagi yang beragama Kristen atau Katholik dilakukan misa tersendiri sebeluk 

perayaan Naik dangau tersebut.
85

 

C. kerukunan Umat Beragama Narapidana di Lapas kelas 1 Gunung Sari 

Kota Makassar 

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya 

rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan 

tolong menolong dan persahabatan.
86

  

Al-Qur’an menjelaskan bahwa sikap kerukunan dapat memudahkan dan 

mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah SWT didalam surah Al- hujurat 

(49)  

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.87 

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: Memperkuat dasar-dasar 

kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan 

pemerintah. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk 
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upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam 

bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap 

toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 

memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang 

mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. 

Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari 

seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai 

pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi 

sosial satu sama lainya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari 

sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu 

selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas 

kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (makromah), yakni 

komunitas warga memeliki kualitas ketaqwaan dan nila-nilai solidaritas sosial. 

Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan 

yang mengarahkan kepada nilai-nilai 

ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial 

kemasyatakatan maupun sosial agama. Menempatkan cinta dan kasih dalam 

kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap 

pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi 

tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menyadari bahwa perbedaan adalah 

suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini 

dijadian mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. 

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, 

yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari 

kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan 

yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling 
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menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang 

tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya 

hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam 

satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling 

menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau 

menyinggung perasaan.
88

 Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama 

yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak 

mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan 

bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua 

orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling 

menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan 

atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling 

dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia 

tanpa tekanan dari pihak manapun.
89

 

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua 

golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-

masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk 

agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan 

antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan 

sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi 

dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama 

memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang 

berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. 

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan 

toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya 

masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat 

beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama 

lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu 

dengan lainnya tidak saling mengganggu.
90

 Sebagaimana telah disampaikan 

oleh salah satu informan yaitu Enggi mengatakan bahwa kerukunan umat 
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beragama sudah sejak lama ada di lapas ini, kami saling menghargai satu 

sama lain, tanpa melihat apa itu sukunya dan budayanya, saya dari NTB 

terkena kasus pasal 88 atas tindakan pembunuhan, di lapas ini kami di bina 

baik secara rohani maupun secara mental agar kami bisa menjadi manusia 

yang baik, banyak orang berpandangan buruk tentang lapas, padahal di lapas 

itu kami di bina diajarkan untuk menjadi manusia, kami didik baik itu 

agama, seni, keterampilan, skill dan masih banyak lagi, dan teman-teman di 

lapas kami beragama tidak perna memperdebatkan atau mempermasalahkan 

agama, tetapi kami saling mengingatkan satu sama lain, baik itu pegawai 

lapas yang menyediakan tokoh agama untuk membina kami sehingga di 

dalam lapas ini tercipta keharmonisan antar umat beragama.
91

 

Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama 

yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai 

kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
92

 Ada lima kualitas kerukunan umat beragama 

yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, 

kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas kerukunan hidup umat beragama 

harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun 

hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan 

pada motf-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, 

kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan 

dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.
93

 

Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Narasumber  

bahwa Muh. Eka Wahyudi Shaleh tidak dipungkiri pasti sering ada cek cok 

tapi itu bisa diredam tapi ini bukan masalah perbedaan keyakinan, tetapi di sini 

kami betul-betul di bentuk karakter kami menjadi jauh lebih baik lagi, setiap 

tokoh agama datang baik dari agama Islam itu sendiri, dari agama Kristen dan 

Budha dan hindu, disni kami lebih dekat dengan agama di bimbing agar saling 

menghargai bukan hanya sesama umat beragama tetapi semua penghuni lapas dan 
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petugas lapas sehingga hubungan emosional kami berjalan dengan baik, tokoh 

agama dihadirkan betul-betul paham apa yang kami butuhkan di lapas 

memberikan kesejukan dan mengajak agar narapidana di lapas ini bisa menjadi 

manusia yang bermanfaat suatu saat nanti apabila sudah selesai masa tahanan di 

sini agar kami bisa berbaur kembali da nada bekal untuk hidup jauh lebih baik 

apabila kami sudah keluar dari lapas ini, lapas gunung sari kota Makassar ini 

menyediakan prasarana untuk kami baik itu sarana ibadah sampai dengan keahlian 

dan persiapan kerja apabila telah bebas dari lapas, kami di training agar kami 

secara sosial bisa bergaul, secara ekonomi kami ada modal untuk bangkit agar 

tidak tenggelam di perbuatan buruk lagi.
94

 

 Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat 

beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan 

menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat 

maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagianbagian peran 

tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi dilingkup masyarakat lain. 

Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekan 

berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain pengakuan dan 

penghormatan atas pluralisme,merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan 

kerukunan.
95

  

 Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah: 

1.  Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-

masing pemeluk agama. Masing- masing penganut agama adanya kenyataan 

agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus 

memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk 

mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagamaan 

masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi 

semacam persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. 

Persaingan yang sifatnya positif perlu dikembangkan.  
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2.  Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap Dengan terwujudnya 

kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang 

ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan 

keagamaan dapat dihindari. Dapat dibayangkan kalau pertikainan dan 

perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, 

maka ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya 

kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat 

mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap. 

3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan  Dari tahun ke tahun pemerintah 

senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan 

dari segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan 

ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama 

selalu bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat mengarahkan 

kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat 

berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri. 

Membangun dan berusaha untuk memakmurkan bumi ini memang sangat 

dianjurkan oleh agama Islam. Untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, 

dan kesuksesan dalam segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan 

pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka kerukunan hidup beragama 

perlu kita wujudkan demi kesuksesan dan berhasilnya pembangunan disegala 

bidang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam (garis-garis besar 

haluan negara) GBHN. 

4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan 

kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan 

pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan 

beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi 
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titik pandang kegiantan, Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama 

manusia atau dalam bahasa ukhwahnya insaniah sangat diperlukan bagi 

bangsa yang majemuk/plural dalam kehidupan keberagamanya. Dengan 

terlihatnya ukhuwah insaniah tersebut maka percekcokan dan perselisihan 

akan bisa teratasi.Itulah antara lain hal-hal yang hendak dicapai oleh 

kerukunan antar umat beragama dan hal tersebut sudah tentu menghendaki 

kesadaran yang sungguhsungguh dari masing-masing penganut agama itu 

sendiri
96

  

sebagaimana di jelaskan oleh salah satu Narasumber yaitu bapak Yunus 

Patunde Staf keamanan dan tata Tertib bahwa kerukunan umat beragama 

sangat penting diterapkan sebagai landasan hidup agar kehidupan di 

tengah masyarakat yang beragam ini bisa berjalan sesuai dengan 

semestinya, sebagaimana penerapan yang ada di lapas Gunung sari kota 

Makassar, napi di berikan edukasi bagaimana berhubungan sosial yang 

baik, bagaimana saling menghargai satu sama lain, di dalam ini diberikan 

pendidikan kerohanian agar mereka paham agama menganjurkan untuk 

saling menghargai satu sama lain, selama saya bertugas di lapas ini kami 

sebagai lapas berupaya untuk menjalankan tugas kami sebagai lapas 

bagaimana agar narapidana paham dan memberikan edukasi baik itu 

bersifat keagamaan, dan etika, kerukunan beragama sudah di terapkan jauh 

sebelumnya di dalam lapas ini, karena di dalam lapas ini bukan hanya 1 

agama tetapi beberapa agama, sehingga apabila dia telah menjalani masah 

tahanan dan keluar dari lapas ini, mereka ada bekal untuk berbaur kembali 

ke masyarakat tanpa merasa terkucilkan.
97

 

 

Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi 

(lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of diversified 

patterns of interactions among outonomous units. Kerukunan merupakan kondisi 

dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interraksi yang beragam diantara 

unit-unit (unsure / sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan 

timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, 
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saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.
98

 

Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada 

dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan 

agamaagama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan 

sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara 

orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan 

social kemasyarakatan.
99

 

kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap 

religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan 

suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka 

pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan 

pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan 

dan kesejahteraan umat. kualitas kerukunan hidup umat beragama harus 

mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni 

hubungan yang serasi, “senada dan seirama,” tenggang rasa, saling menghormati, 

saling mengasihi dan menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai 

persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan. kualitas 

kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai 

dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, 

bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, 

dan kebajikan bersama. 

kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada 

penngembangan suasana kreatif. Suasana yang dikembangkan, dalam konteks 

kreativitas interaktif, diantaranya suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, 

dan kreativitas bersama dalam berbagai sector kehidupan untuk kemajuan 

bersama yang bermakna. kuallitas kerukunan hidup umat bergama harus 

diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, 

kerukunan di tekankan pada pembentukan suasana hubungan yang 

mengembangkan nilai-nilai social praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, 
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kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti 

social, badan usaha, dan berbagai kerjasama social ekonomi yang 

mensejahterakan umat.
100

 

D. Interaksi Sosial Narapidana di Lapas  Kelas 1 Gunung Sari Kota 

Makassar 

Secara etimologi, interaksi berasal dari bahasa Inggris (interaction) yang 

berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi, interaksi 

merupakan dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok 

dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku 

yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan respons secara 

timbal balik. Oleh karena itu interaksi dapat pula diartikan sebagai saling 

mempengaruhi perilaku masing-masing yang bisa terjadi antara individu dan 

kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain.
101

 

Soerjono Soekanto mendefinisikan Interaksi sosial yaitu hubungan timbal 

balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok.
102

 Soedjono menyatakan bahwa interaksi sosial sebagai 

hubungan-hubungan antara orang-orang yang secara individual, antar kelompok 

orang, dan orang perorangan dengan kelompok.
103

 Hubungan antara manusia, 

ataupun relasi-relasi sosial menentukan struktur dari masyarakat.Hubungan antara 

manusia atau relasi-relasi sosial didasarkan pada komunikasi.
104

 Hubungan antara 

manusia dan relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain warga-warga 
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suatu masyarakat baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan 

kelompok-kelompok dan antara kelompok manusia itu sendiri, mewujudkan seni 

dinamikanya perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila dimelihat 

komunikasi ataupun hubungan tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuk yang 

konkrit, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial  di dalam suatu masyarakat.
105

 Elly 

M. Setiadi dan Usman Kolip mengemukakan pendapat mereka tentang interaksi 

sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis berkaita dengan orang 

perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok 

ataupun sebaliknya.
106

sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Narasumber 

Muhammad Maulana Kabid Pembinaan di Lapas Gunung sari Kota Makassar,  

bahwa : 

interaksi sosial nya saling menghormati tidak ada saling menganggu, 

seperti halnya apabila ada hari raya keagamaan mereka saling menjaga 

seperti agama Islam merayakan hari Raya Ied teman mereka yang 

beragama Non Muslim menjaga begitupun sebaliknya, mereka di bina 

bagaimana dekat dengan Tuhan dan berbuat baik sesama manusia dan 

itu salah satu penilaian agar mereka dapat remisi, maka dari itu di 

lapas bukan hanya memberikan pembinaan formal tapi memberikan 

pembinaan rohani agar bisa dekat dengan Tuhan dan dekat dengan 

manusia dan saling menyangi satu sama lain.
107

 

Untuk membangun komunikasi yang baik antar sesama penghuni lapas 

diperlukan interaksi sosial yang baik, terjadinya sebuah kerukunan umat 

beragama di tengah Lapas itu tidak jauh dari pemahaman agama dan peran 

penting pemerintah dalam membangun dan menjaga keharmonisan antar umat 

beragama, narapidana di bina dengan baik, baik itu dari hubunganya dengan 

Tuhan dan sesama manusia agar selepas keluar dari lapas tersebut bisa jauh lebih 
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baik lagi dan bisa berbaur di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan  

yang sama. 

 Problem utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem 

acuan nilai yang relative dominan seperti di temukan di Indonesia, terletak pada 

kemampuan masyrakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik 

secara alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. 

Salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana, telah 

dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan pola kerukunan, seperti 

mendorong pembentukan majlis agama-agama,membentuk wadah kerukunan 

antar umat beragama, mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan 

tokoh agama melalui berbagai pertemuan dan kontak antar pribadi, serta 

mengembangkan perangkat peraturan yang berfungsi mencegah kemungkinan 

timbulnya penggunaan agama sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik.
108

 

Agama dilihat sebagai gejala sosial yang dicerminkan oleh adanya 

interaksi sosial yang dilakukan oleh para penganutnya, maka agama mempunyai 

berbagai fungsi. Bermula dari pemikiran-pemikiran Durkheim, para ahli sosiologi 

melihat sedikitnya ada lima fungsi sosial agama, yaitu: Agama berfungsi sebagai 

perekat sosial dengan menghimpun para pemeluknya untuk secara teratur 

melakukan berbagai ritual yang sama dan memperlengkapi mereka dengan nilai-

nilai yang sama yang di atasnya dibangun suatu komunitas yang sama.  

Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan terhadap 

persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia mengenai  

keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan bahwa hiruk-
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pikuk kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang danlebih dalam 

dari batas waktu  kehidupan di dunia sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di 

akhirat kelak. Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan 

terhadap persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia 

mengenai  keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan 

bahwa hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang 

danlebih dalam dari batas waktu  kehidupan di dunia sendiri, karena adanya 

kelanjutan hidup di akhirat kelak. Nilai-nilai dan norma-norma yang penting 

dalam masyarakat dipandang mempunyai daya paksa yang paling kuat dan lebih 

dalam apabila juga disebut dalam kitab-kitab suci agama. Menurut fungsi ini, bagi 

pemeluk suatu agama maka nilai dan norma agamanya itu akan membantu 

memelihara control sosial dengan mengendalikan tingkah laku seharusnya. 

Agama memberikan dukungan psikologi kepada pemeluknya ketika ia 

menghadapi percobaan atau kegoncangan hidup. Pada saat goncang seperti 

kematian anggota keluarganya,agama menawarkan sejumlah aturan dan prosedur 

yang sanggup menstabilisasikan kehidupan jiwanya. Bukan hanya dalam sosial 

kematian dan kesedihan, dalam siklus kehidupanya lainya pun yang lebih 

mengembirakan seperti kelahiran dan perkawinan, agama menawarkan cara 

imbang dalam menghadapinya. 

Fungsi sosial agama tersebut pada dasarnya berkisar pada pola hubungan 

antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia yang diatur oleh tiga 

hal, yaitu sistem kepercayaan, ritual dan norma tingkah laku. Dan pola-pola 

hubungan sosial yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama, ada yang bersifat 

positif dan ada pula yang bersifat negative.
109
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Sebagaimana telah dikemukakan oleh Narasumber Yunus Patunde Staf 

keamanan dan tata Tertib bahwa : 

interaksi antar narapidana itu bisa terjalin dengan baik dikarenakan adanya 

pembinaan keagamaan baik itu Islam, Pprotestan, Katolik, Hindu, Buddha, 

Konghucu semua di bina di dalam lapas agar bisa menjadi sosok yang 

lebih baik, dilihat dari interaksi sosialnya mereka bukan hanya berbaur 

sesama penganut agamanya saja tapi berbaur sesama tanpa memandang 

apa itu agamanya agar penghuni atau narapidana yang seddang di bina bisa 

menjadi agent perdamaian nantinya apabila selesai masa tahananya di 

lapas.
110

 

 

Diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah 

Agama, karena sebisa mungkin jangan sampai menyakitkan hati pemeluk agama 

lain. Masalah penyiaran agama tidaklah perlu sampai datang dari pintu ke pintu, 

rumah ke rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikuti atau masuk ke 

agama yang mereka bawa. Memberikan janji-janji kemudian memberikan hasutan 

menjelek-jelekan agama lain. Hal inilah yang diatasi pemerintahan dalam 

penanganan bagaimana caranya penyiaran agama itu dilakukan dengan cara benar 

tanpa menganggu kenyamanan agama lain. 

Berikut adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan 

dengan tiga prioritas nasional yaitu : 

4. Pemantapan Pancasila sebagai Ideologi Falsafah Negara. 

5. Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional. 

6. Kesinambungan Pembangunan Nasional.
111

 

 Salah satu pilar untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah 

mewujudkan kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan wawasan 

multukultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat dengan harapan 
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terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui 

perbedaan, melainkan hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, 

komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat pada keagamaan 

keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya dan yang paling utama adalah 

berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai perwujudan rasa 

kemanusiaan yang dari dalam ajaran agama masing-masing. Berikut adalah 

strategi untuk menciptakan suasana rukun pada kalangan umat beragama
112

.  

Sebagaimana di lapas Gunung sari kota Makassar Narapidana semua di 

bina sesuai dengan agamanya selalu ada kunjungan tokoh agama yang dimana 

lapas tersebut bekerja sama dengan Kementrian Agama untuk pembinaan 

keagamaan agar narapidana bisa terisi dengan siraman rohani paham dengan 

hakekat keagamaan, paham akan saling menghargai, dan paham akan perbedaan 

agar suatu saat nanti narapidana akan paham pentingya sebuah perbedaan, bukan 

agama yang memisahkan kita tapi agama yang menyatuhkan tanpa memandang 

apa agama seseorang tersebut. 

Seperti halnya disampaikan oleh fredi salah satu Narapidana yang 

beragama katolik mengatakan bahwa:  

hubungan antara sesama warga binaan sangat baik, selama 4 tahun di sini 

saya belum perna mendengarkan bentrok atau kerusuhan mengatas 

namakan agama, hubungan interaksi sosialnya pun baik, kami saling 

berkomunikasi satu sama lain, saling mengingatkan, karena lapas ini 

tempat orang di bina agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, 

mungkin orang diluar sana mengira bahwa di lapas itu penuh dengan 

siksaan atau bagaimana di lapas ini kami diajarkan bagaimana dekat 

denganTuhan dan saling menghargai sesama umat manusia, fasilitas 

beribadah semua ada dalam lapas, kami dibuat mandiri disiplin dan taat 

kepada aturan agama, saya satu blok dengan teman saya beragama Islam, 

saya sering bangunkan shalat jika saya terlebih dahulu bangun, pemikiran 

orang tentang lapas mungkin harus di ubah, karena di lapas itu adalah 

tempat pembinaan kita juga diajarkan untuk kreatif diajarkan baik itu 
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seperti menjahit dan masih banyak lagi agar mempunyai keterampilan 

apabila masa lapas kami sudah habis.
113

 

 

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis. Hubungan sosila yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu 

yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok 

lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat 

simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya 

diberikan kepadannya oleh mereka yang menggunakannya.
114

 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa 

interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan 

secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu 

kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-

orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling 

berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan 

persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian sebagaimana telah 

dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka ditarik beberapa kesimpulan pokok 

sebagai beriku:  

1.  Interaksi Sosial Narapidana di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar 

tercermin karena dilandasi toleransi, salin pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesataraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja 

sama dalam di dalam lingku lapas Gunung sari kota Makassar sehingga 

membina warga binaan agar menjadi jauh lebih baik lagi . 

2. Kerukunan Umat Beragama di lapas kelas 1 gunung sari Kota Makassar 

dengan cara kerja sama antara sesama umat dan dengan saling menjaga 

dan menghormati penganut agama adanya peran penting tokoh agama, 

yang di hadirkan oleh Lapas Gunung Sari kota Makassar yang bekerja 

sama dengan kementrian Agama sehingga warga binaan akan selalu 

paham dan mengerti bagaimana saling menghormati meskipun berbeda 

keyakinan. 

3. Keberagaman dan Pembinaan di Lapas Gunung sari kota Makassar dalam 

menjaga keutuhan Umat beragama berjalan dengan baik yang dimana 

kerukunan bisa terjalin dikarenakan adanya saling membantu sama lain, 

dan penerapan Sombere sehingga di dalam berhubungan interaksi sesama 

warga binaan di lapas berjalan dengan baik, lengkapnya fasilitas yang 

diberikan baik itu rumah ibadah, fasilitas untuk olahraga, dan pelatihan 

kerja sehingga kebutuhan spiritual dan kebutuhan persiapan sebelum 
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keluar lapas terpenuhi, sehingga warga binaan mempunyai bekal untuk 

berbaur di masyarakat baik itu agama dan skill untuk bekerja. 

B.  Implikasi Penelitian 

  
Sehubungan dengan penelitian ini, maka upaya terciptanya keadaan yang 

damai aman, harmonis dan lebih memantapkan kerukukan antar penganut umat 

beragama, ada beberapa hal yang diharapkan. 

Pertama Hendaknya seluruh umat beragama saling menghormati dan 

saling menghargai satu sama lain menghargai keyakinan dan kepercayaan agama 

yang berbeda dengan agama yang dianutnya agar hubungan harmonis antarumat 

beragama senantiasa terpelihara dengan baik.Kedua hendaknya semua komponen 

yang bersangkutan menunjukkan keterbukaan pandangan dan keinginan untuk 

memahami pihak lain serta lebih memperhatikan masalah-masalah strategis dan 

bersatu menyelesaikan problem 
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Alumnus Departement (SANAD) of Tafsir Hadis Makassar, peserta dalam seminar 

nasional pendidikan (The Power Of Dream) rahasia sukses belajar plus sukses di usia 

muda yang diselenggarakan oleh Educare Institute, panitia dalam seminar 

Internasional Crochet Peace, United In Differences yang disilenggarakan oleh Jurusan 

Perbandingan Agama  Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.  

Berbeda dengan Mahasiswa lain, disamping aktif kuliah dan beberapa 

organisasi esxtra dan intra kampus, saya juga memulai sebuah usaha untuk 

membangun jiwa usaha yang ada di dalam diri ini, karena menurut saya mahasiswa 

tidak hanya kuliah, berorganisasi tetapi bagaimana bisa memberikan pengabdian 

kepada masyarakat dan juga teman – teman seperti halnya saya membuka sebuah 

usaha Café bisa disebut juga warkop dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun 
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dan saya sudah memiliki beberapa karyawan atau rekan kerja untuk membantu jalanya 

usaha ini. 
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Daftar Informan 

No Nama Agama Pekerjaan Umur 

1 Muh. Maulana Islam Kabid Pembinaan 51 

Tahum 

2 Yunus Patunde Kristen 

Toraja 

Staf Keamanan dan 

Tatib 

54Tahun 

3  

 

Fredy 

 

 

Kristen 

Katolik 

Warga Binaan 53 

Tahun 

4. Anggi Kristen 

Protestan 

Warga Binaan 20 

Tahun 

5. Muh. Eka 

Wahyudi 

Islam Warga Binaan 

 

20 

Tahun 

6. Haccoyo Buddha Warga Binaan 58 

Tahun 

7. Asnidar Islam Kabid 

Bimbingan 

kemasyarakatan 

 

30 

Tahun 

8. Ikzan Islam Warga Binaan 30 

Tahun 
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Pedoman Wawancara 

 Bagaimana interaksi sosial narapidana di lapas gunung sari kota makassar 

 Bagaimana narapidana membangun hubungan keharmonisan antar umat 

beragama di lapas gunung sari kota makassar 

 Apakah ada kegiatan yang sering dilakukan bersama narapidana apabila ada 

kegiatan keagamaan di lapas gunung sari kota makassar 

 Bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di lapas gunung sari kota 

makassar 

 Kegiatan apa yang sering dilakukan bersama narapidana di lapas gunung sari kota 

makassar 

 Bagaimana apabila upacara kegamaan bersamaan atau hari raya. 

 Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kerukunan umat bergama di lapas 

gunung sari kota makassar 

 Apakah ada campur tangan pemerintah sehingga terjadinya kerukunan umat 

beragama yang ada di lapas gunumh sari kota makassar 

 Apakah narapidana bebas melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan 

yang dianut 

 Apakah ada kendala yg bisa menyebabkan hubungan sosial tidak berjalan dengan 

baik. 

 Bagaimana bentuk atau wujud interaksi yang terjalin antara napi yang ada di 

lapas gunung sari kota makassar 

 Apakah pembinaan dan keterampilan yang di berikan ke napi mempengaruhi 

keharmonisan  sesama para napi di lapas gunung sari kota makassar. 
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Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Muh. Eka Wahyudi     

 Wawancara Bersama, Fredi 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama warga binaan, Ikzan                  Wawancara bersama warga binaan,   

Haccoyo 

 

  

 

 

  

 

 Wawanca bersama  wawancara bersama  

Yunus Patunde, Staf Keamanan     Muh. Maulana, Kabid Pembinaan 


