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ABSTRAK 

Nama  :  Yuda Yasrah Arafat 

NIM  :  10400118079 

Jurusan :  Ilmu Hukum 2018 

Judul : Penerapan Asimilasi Kerja Sosial Dalam Mengatasi Kelebihan   

Napi “Over Capacity” (Studi di LAPAS Kelas I Makassar) 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana regulasi 

yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi kerja sosial yang 

di berikan kepada narapidana, bagaimana implementasi asimilasi kerja sosial di  

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan faktor penghambat dalam proses 

pelaksanaan pemberian asimilasi kerja sosial sebagai bentuk upaya dalam 

mengatasi kelebihan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

Penelitian ini menitik beratkan penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian 

Asimilasi kerja sosial bagi Warga Binaan dan efektifitasnya dalam mengatasi 

kelebihan Narapidana, dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan 

menggunakan teknik wawancara, obeservasi dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Asimilasi kerja sosial di Lembaga  

Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengacu  pada  syarat  dan  ketentuan  yang  

termuat  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  

Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  

Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat. Namun pada pelaksanaannya hanya 

Asimilasi Tindak Pidana Korupsi yang terlaksana dan sudah sesuai dengan 

peraturan dan undang- undang yang mengatur program Asimilasi tersebut.  

Salah satu Faktor yang menghambat dari pelaksanaan asimilasi kerja sosial 

adalah sosialisasi tentang asimilasi kerja sosial serta syarat dan proses administrasi 

yang cukup sulit untuk pelaksanaan asimilasi kerja sosial, maka harus ada Proses 

pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan agar masyarakat dan 

narapidana lebih memahami arti pentingnya Asimilasi Kerja Sosial dalam 

mengatasi kelebihan napi “over capacity”.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga Pemasyarakatan ialah lembaga pelaksana pidana penjara di 

Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya 

tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem 

pemidanaan. 1  Pidana kerja sosial “merupakan salah satu jenis sanksi pidana. 

Berdasarkan kajian teoritis dan praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, 

pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.2 

Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah 

dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana 

dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Munculnya jenis pidana ini juga 

dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan 

kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang 

dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.3 “ 

Perhatikan UU Pemasyarakatan yang menekankan bahwa pidana penjara 

bagi narapidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi merupakan 

rangkaian penegakan hukum agar narapidana sadar akan kesalahannya, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali oleh 

masyarakat. Artinya, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat membina dan 

mendidik narapidana agar dapat kembali menjadi manusia yang berguna di 

masyarakatnya.4 

 
1 Dwidja Priyatno, ‘’Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia’’, (Bandung: Refika AditamA, 

2013) hlm. 103. 

2 Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 

2001, hlm 7. “ 

3 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5. 

4 Hamsir, Zainuddin dan Abdain “Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the 

Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo1” Jurnal Dinamika 

Hukum,  Vol. 19 Issue 1, January 2019, hlm 113. 
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  Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, 

namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan 

pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri 

agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah 

konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun 

sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia 

disebut sebagai sistem Pemasyarakatan. 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau 

berdayaguna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga 

mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan5. Sehingga 

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena 

Hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap 

orang, dan bersifat menyamaratakan.6 

“Pasal 1 huruf (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan bahwa system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 

dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

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

bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 huruf (3) Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan. “ 

 
5 E.Utrecht, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962) hlm. 24. 

6 Sudikno Merto Kusumo, “Bab-bab tentang Penemuan Hukum”, (Yogyakarta: PT.Citra Aditya 

Bakti, 1993) hlm. 2. 
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Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan 

istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di 

bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai 

fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi 

pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat 

berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu 

dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Gestichten Reg- lement S.1917 No. 708). 

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk 

menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan 

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 

kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.7 

“Perkembangan zaman yang selalu identik dengan perkembangan 

teknologi, ekonomi dan sosial budaya   memiliki dampak terhadap diemnsi hukum 

dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan regulasiregulasi yang mampu 

mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan banyaknya 

peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi dan perbaikan agar 

mengikuti perkembangan zaman tersebut. 8“ 

Dalam pelaksanaan pidana penjara, over kapasitas Lapas merupakan 

persoalan serius, karena dapat berdampak pada program pembinaan  narapidana, 

padahal pembinaan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan 

pemasayarakatan dan sekaligus juga tujuan sistem  peradilan pidana.  Dalam hal ini 

 
7 Surdayono dan Natangsa Surbakti.  “Hukum Pidana.” (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 1998), hlm. 320. 

8 Arjanti Rahim “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan”, Desember 2018, 

Jurisprudentie, Vol. 5 No.2, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie, diakses 

pada 7 Februari 2022 
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menurut Muladi, sistem peradilan pidana dalam jangka pendek mengemban misi 

untuk resosialisasi narapidana, dalam jangka menegah bertujuan pencegahan 

kejahatan, dan jangka panjang  untuk mewujudkan kesejahteraan sosial9 

Sebagaimana, data populasi Lembaga Pemasyarakatan per September 2021 

dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM diseluruh 

Indonesia, sangat mengejutkan, mengerikan dan sudah tidak manusiawi. Total 

tahanan dan narapidana diseluruh Indonesia berjumlah 271.007 orang. Padahal, 

kapasitas total  lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) 

diseluruh Indonesia idealnya hanya untuk 134.835 orang. Artinya, terjadinya 

kelebihan kapasitas Lapas sebanyak 136.173 orang atau sekitar 101%. 

Seperti teori yang mengatakan Kelebihan dalam mengakibatkan kerusakan, 

sebagai contoh Pada 14 Desember 2013, terjadi kerusuhan di Lapas Kelas IIA 

Palopo setelah narapidana mengamuk dan membakar gedung. Selain itu, 

narapidana mengeroyok Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sri Pamudji dan 

melempari petugas Kelas IIA Lembaga Pemasyarakatan dengan batu. Kerusuhan 

bisa diredam setelah ratusan aparat TNI-Polri datang dan mengamankan situasi, 

sekitar pukul 13.30 Wita (Cipto, 2015). 10  Hal ini menunjukkan bahwa Over 

Kapasitas Napi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan ini seperti 

yang dilansir oleh Republika.co.id. 

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana 

perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga 

pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Faktor penyebab kepadatan 

narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya 

kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan. 

 
9 Muladi , “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  

1995.)  hlm. vii. 

10 Hamsir, Zainuddin dan Abdain “Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the 

Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo1” Jurnal Dinamika 

Hukum,  Vol. 19 Issue 1, January 2019, hlm 114. 
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“Terlebih lagi model penjara yang ada di Indonesia tidak mampu 

memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Penjara bukan merupakan tempat 

penghukuman, akan tetapi menjadi tempat rehabilitasi atau menjadi lembaga 

pendidik untuk mengiternalisasikan nilai nilai yang dapat memberikan kesadaran 

bagi narapidana. Model penjara seperti ini tidak sepenuhnya memberikan efek jera, 

bahkan sebagian orang lebih memilih hidup di dalam penjara dibanding di luar 

penjara sehingga muncul pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa“ “enak 

tinggal di dalam penjara, makan gratis, nginap gratis daripada hidup di luar susah 

cari uang”. 

Dengan semakin banyaknya napi yang berada di lembaga pemasyarakatan 

pada akhirnya juga akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh 

dan dapat mengalami “over capacity” (kelebihan kapasitas). Permasalahan 

mendasar yang tampak nyata yakni adannya kelebihan hunian ( over kapasitas) 

narapidana  lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. 

 Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga 

pemasyarakatan antara lain: “Pembinaan/ proses rehabilitasi narapidana tidak 

berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya 

psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, 

rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya 

kondisi kesehatan narapidana, mudahnya narapidana serta petugas lapas terserang 

virus Covid-19 dan terjadi pemborosan anggaran Negara akibat meningkatnya 

konsumsi makanan, air, dan pakaian.” 

Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi 

kebelebihan Kapasitas Narapidaa di Indonesia, Kondisi demikian merupakan 

permasalahan serius yang harus segera terselesaikan.  Mungkin sekarang dapat 

dikatakan upaya Pemerintah “mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga 

pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga 

pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat 

reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi 
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narapidana merupakan tindakan setelah pemidanaan dalam sistem pemidanaan 

berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan 

remisi. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana adalah upaya hukum / upaya 

penal sebagai upaya menghindarkan pengenaan pidana penjara yang lama beserta 

akibat negatif yang mengikutinya, upaya tersebut adalah tindakan setelah 

pemidanaan. “ 

“Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti ini hal ini 

diantaranya faktor Sumber daya Manusia yang pada prinsipnya seperti polisi 

sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum polri harus senantiasa“ 

menambah pengetahuan dan terus mengukuti perkembangan hukum dan terobosan 

terobosan hukum misalnya dengan meningkatkan tataran pendidikan sehingga 

dapat menujang tupoksi dan optimalisasi kinerja kerja kepolisian 11 , Begitupun 

halnya bagi para staff dan penjaga di Lembaga Pemasyarakatan. 

Salah satu Faktor yang sangat penting adalah “sosialisasi, meskipun ada 

asas dalam hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap tau tentang adanya 

sebuah peraturan tidak berarti bahwa ketika sebuah peraturan baru hadir mengganti 

yang lama maka pemerintah atau para pihak yang berkepentingan memiliki 

tanggung jawab untuk mensosialisaikan peraturan terebut dengan mengadakan 

seminar atau lokakarya“ atau menyiarkannya di media yang komersial sehingga 

semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya.12sebab Jika hukum dimengerti 

hanya sebagai perangkat peraturan yang bersifat tertulis, maka pengertian demikian 

jelaslah merupakan pengertian yang paling sempit dari kata hukum itu.13 

 
11 Arjanti Rahim. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan”, Desember 2018, 

Vol. 5 No. 2, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 

12 Arjanti Rahim.“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan”, Desember 2018, 

Vol.  5 No. 2, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 

13 Jumadi. “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia 

terhadap Wargabinaan”, Juni 2017, Vol 4 No.1, http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 
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Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk 

mempertimbangkan dengan baik antara tindak pidana dan pertanggungjawaban 

pembuat tindak pidana kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam 

menjatuhkan pidana. Sebab selama ini kriminalisasi di Indonesia lebih condong ke 

arah pemenjaraan dan tidak memberikan efek jera kepada para Narapida Hal ini 

dibuktikan dengan adanya penemuan data perkara yang ada di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri makassar yang dalam 

putusannya Hakim masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana.14 

Konsep kerja sosial itu sangat bagus dalam rangka mengatasi penuhnya penjara 

secara perlahan, tapi dalam kenyataannya penerapan kerja sosial ini belum 

maksimal, sehingga tidak terlihat sistem kerja sosial ini di Lembaga 

Pemasyarakatan, sebagaimana data yang penulis temukan di Rumah Tahanan 

(Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

mengalami kelebihan kapasitas. Data dari website Sistem Database 

Pemasyarakatan (SDP) per September 2021, diketahui : 

- Lapas Kelas I Makassar, memiliki jumlah Tahanan dan Napi sebanyak 933 orang, 

dengan kapasitas hanya 740 orang, sehinggar Over Capacity 26 orang. 

- Lapas Kelas II A Bulukumba, memiliki jumlah Tanahan Napi sebanyak 497 

orang, Kapasitas hanya 300 orang, sehinggar Over Capacity 66 orang. 

- Lapas Kelas II A Palopo, memiliki jumlah Tanahan Napi sebanyak 771 orang, 

Kapasitas hanya 359 orang, sehinggar Over Capacity 115 orang. 

Berdasarkan Data-data yang ada diatas, nampak bahwa ada dugaan 

penerapan asimilasi kerja sosial pada umumnya dan khususnya Lembaga 

Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan 

belum berjalan maksimal. Maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yang 

 
14 Wahyuni. “Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir terhadap Anak  yang Melakukan 

Tindak Pidana” , Juni 2021, Vol 8 No.1, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, 

diakses pada 17 Februari 2022 
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kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Penerapan Asimilasi 

Kerja Sosial Dalam Mengatasi Kelebihan Napi “Over Capacity” 

 

B. Rumusan Masalah 

Maka berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, selanjutnya permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Regulasi yang mengatur tentang pemberian Asimilasi Kerja 

Sosial di Lembaga Pemasyarakatan ? 

2. Bagaimana Implementasi Asimilasi Kerja Sosial dalam Lapas Kelas I 

Makassar? 

3. Faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaan 

Asimilasi Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan ? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan Asimilasi Kerja Sosial 

dalam menangani kelebihan kapasitas atau over capacity penjara yang berujung 

pada tidak maksimalnya kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas I 

Makasar Kanwil Sulawesi Selatan. 

 

2. Deskripsi Fokus 

  Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul penelitian 

diatas, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa variabel yang dianggap 

penting yaitu: 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya 
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Asimilasi artinya proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan 

membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. 

Kerja Sosial adalah profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada 

Individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan keberfungsian sosial di 

masyarakat. 

Kelebihan Kapasitas adalah situasi di mana kapasitas (wadah/tempat) melebihi dari 

yang digunakan untuk mencapai skala efisien.  

Penjara, bui, atau lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana 

merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan 

apapun di bawah otoritas negara. 

 

3. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka yang peneliti lakukan, peneliti beberapa skripsi yang 

berkaitan atau sama pokok pembahasannya dengan yang akan diteliti oleh peneliti, 

yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Putu Satrya Wibawa Sp, dengan 

judul “dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor 

kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan (Studi Di 

LAPAS Kelas II A Denpasar)”. Skripsi ini membahas tentang dampak  kelebihan 

kapasitas lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas I A Denpasar.  Implikasi dari 

penelitian ini adalah dampak dari kelebihan kapasitas di Lapas. “Dampak kelebihan 

kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang 

terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi 

tidak maksimal. “ 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Muthalib, Program Magister 

Hukum pascasarjana UII Yogyakarta. Tesis tentang “efektivitas pidana penjara 

terkait problematika kelebihan kapasitas pada lapas Kelas IIB Sleman Kanwil 
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D.I.Yogyakarta” Penelitian ini membahas tentang efektivitas penjara serta gagasan 

tentang pemidanaan alternative.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irma Ferawati Munthe dengan judul 

“Optimalisasi pembinaan  di luar lembaga dalam menurunkan kelebihan kapasitas”. 

Penelitian ini menunjukkan narapidana juga memiliki hak untuk menjalani 

hidupnya dengan layak. Tetapi tujuan pemidanaan untuk pembinaan dalam 

prakteknya namun implementasianya masih jauh dari realita. Hal ini karena dalam 

pelaksanaannya banyak sekali hambatan yang muncul, salah satunya ialah 

kelonjakan penghuni sehingga membuat kelebihan kapasitas 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hamsir, Zainuddin dan Abdain,  

Jurnal Dinamika Hukum dengan judul “Pelaksanaan Sistem Rehabilitasi 

Narapidana untuk Resosialisasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Palopo” penelitian ini membahas tentang pentingnya rehabilitasi bagi narapidana 

dalam upaya mengembalikan narapidana ke masyarakat yang baik sangat penting 

untuk dilakukan, tidak hanya materi atau spiritual saja, tetapi keduanya harus 

seimbang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan sistem 

rehabilitasi narapidana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan 

tidak mengulangi tindak pidana 

Kelima, sebuah buku yang ditulis oleh Tongat dengan Judul “Pidana Kerja 

Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” buku ini membahas tentang 

bagaimana menjadi kan kerja sosial menjadi suatu solusi tentang pembaharuan 

hukum pidana di Indonesia, sebab kerja sosial dapat dianggap sebagai alternatif 

pidana untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang terjadi di berbagai lembaga 

pemasyarakatan. 
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4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan keilmuan dibidang hukum 

pidana terutama juga berkaitan dengan teori-teori pemidanaan. 

a. Tujuan penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan Mengetahui Regulasi tentang Asimilasi 

Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Asimilasi Kerja Sosial dalam Lapas Kelas I Makassar. 

3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Faktor apa yang 

menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja 

Sosial di Lembaga Pemasyarakatan  

 

b. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Menambah serta mengebangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana 

khususnya mengenai Asimilasi Kerja Sosial, terkhusus tentang Lembaga 

Pemasyaraktan dan dapat juga digunakan sebagai bahan diskusi mahasiswa, 

masyarakat maupun pemerintah.  

2. Kegunaan Secara Praktis 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

lapas- lapas lain atau pembaca tentang gambaran ke depan bagaimana bila 

dioptimalkan Asimilasi Kerja Sosial di lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan 

dapat menambah wawasan para pembacaan. Hasil penelitian ini diharapkan 

nantinya akan turut serta menambah wawasan. Penenelitian ini sekaligus menjadi 

ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi peneliti yang tentunya akan terus di 

ingat oleh peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pidana Dan Sistem Pemidanaan  

1. Pengertian Pidana 

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama sering digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 

penghukuman, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. 

Sudarto menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, 

sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman”atau “memutuskan 

tentang hukumnya”. Istilah “menetapkan hukuman” untuk suatu peristiwa tidak 

hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetai juga hukum perdata. 

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah “penghukuman” dapat 

disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali 

sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian / penjatuhan pidana” oleh hakim.15 

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang 

sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran 

terhadap hukum kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan 

moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak 

lagi mengulangi perbuatannya. 

Kemudian pemidanaan juga sangat tegas didalam hukum Islam, dijelaskan 

dalam QS. Al Maidah Ayat 45 berbunyi: 

فِ  َنْ لْْ ا ِ فَ ب َنْ الْْ نِ وَ يْ عَ ْ ل ا ِ نَ ب يْ عَ ْ ل ا سِ وَ فْ َّ ن ل ا ِ سَ ب فْ َّ لن َنَّ ا ا أ يهَ ِ ف مْ  هِ يْ َ ل ا عَ َ ن بْ َ ت كَ نِ وَ ُ ُذ الْْ ِ نَ ب ُ ُذ الْْ وَ

زَ  َنْ أ ا  مَ ِ مْ ب كُ حْ َ مْ ي َ ل نْ  مَ ۚ وَ  ُ ه َ ل  ٌ ة ارَ َّ ف وَ كَ هُ َ هِ ف ِ ب قَ  َّ د َصَ نْ ت مَ َ ۚ ف اصٌ  وحَ قِصَ رُ جُ لْ ا ِ وَ ن  لس ِ ا ِ نَّ ب الس ِ لَ وَ

ونَ  مُ لِ ا مُ الظَّ كَ هُ ِ ئ ََٰ ل وُ أ َ ف  ُ  اللََّّ

 
15 Eddy O.S. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 30 
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Yang artinya : 

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa 

yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 

dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. 

 

2. Tujuan Pidana 

tujuan pidana tidak terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Maka 

tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga, yakni tujuan pidana dalam 

“teori absolut”, “teori relatif”, dan “teori gabungan”. Selain itu dalam 

perkembangannya dari ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer 

tentang tujuan pidana.  

a) Teori Absolut (Teori Retributif atau pembalasan)  

“Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurur “Vos” 

dalam Leerboek-nya berkomentar, teori absolut terutama bermunculan pada akhir 

abad ke-18, mncari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan, bahwa kejahatan 

itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Menurut teori ini pembalasan 

adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat 

telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum 

yang telah dilindungi. “ 

“Teori absolut atau pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik 

terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif“.  “Vos” 

sebagaimana yang dikutip Eddy O.S, manyatakan, “pembalasan subjektif adalah 

kesalah pelaku, pembalasan terhadap pelaku yag tercela. Pembalasan objektif 
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adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh 

pelaku16. 

“Menurut Teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan tindak pidana. Dan Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.Dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 

sendiri.17Akan tetapi satu hal yang penting untuk mengatakan bahwa sanksi hukum 

bisa secara moral diperbolehkan, namun di sisi lain, ada pihak yang 

mempertanyakan jenis atau kondisi penjara seperti apa yang secara moral 

diinginkan? “ 

b.) Teori Relatif atau Tujuan 

“Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari 

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana 

untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. 

Oleh karena itu teori ini disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana 

menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan karena 

orang melakukan kejahatan tetapi “nepeccetur” (supaya orang jangan untuk 

melakukan kejahatan). Menurut Jeremy Banthambahwa manusia merupakan 

makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan 

menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap 

kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada 

kesenganan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana 

yakni“ :   

1. mencegah semua pelanggaran  

2. mencegah pelanggaran yang paling jahat  

 
16 Eddy O.S. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 31 

17 Muladi dan Barda Nawawi Arif. “Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana”, (Cetakan Ke-2. Bandung:   

Alumni, 1998). hlm. 10 
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3. menekan kejahatan  

4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya18 

“Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat berlaku secara efektif jika 

diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 19  Mengenai 

tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan dua yaitu prevensi special dan 

prevensi general. Prevensi special yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 

terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak kejahatan 

lagi. Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku pada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak 

pidana“ 

c.) Teori Gabungan 

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absolut dan teori relatif atau tujuan 

yang menitikberatkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang 

pidana. bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:  

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam 

penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan 

pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.   

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena 

pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan 

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan 

mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. 

 

 
18  Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.”  (Fakultas Hukum. Universitas Jambi. 

2013.)  Hlm 5 

19  Dwi Setiyani.  Juni 2021, “Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota 

Makassar)”, Vol 8 No.1, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 17 

Februari 2022 
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3. Teori Pemidanaan  

a.) Pengertian pemidanaan   

Pemidanaan yaitu menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar larangan 

pidana. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenal apa 

yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan 

berlakunya norma . Hal ini agar dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu 

perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, agar tidak menyalahi atau tidak 

melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana 

tersebut. 

b) Sanksi Pidana Dan Jenis-Jenis Pidana 

Sanksi meupakan bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus 

untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan 

sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, 

atau memberikan suatuhadiah bagi yang mematuhinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak 

selalu berkonotasi negative. 20  Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, 

hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 

undang-undang. 

Pembahasan jenis-jenis pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang diatur 

dalam KUHP. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena 

KUHP tanpa stelsel pidana tidak akanada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak 

dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni 

syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. 

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP, yakni:  

1. Pidana Pokok : 

a. Pidana mati;  

 
20 Eddy O.S. ”Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 385 
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b. Pidana penjara;  

c. Pidana kurungan;   

d. Pidana denda; dan   

e. Pidana tutupan.  

2. Pidana Tambahan  

a. Pencabutan hak-hak tertentu;  

b. Perampasan barang-barang tertentu;dan  

c. Pengumuman putusan hakim. 

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana 

pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). 

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:  

a.  Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam 

hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan 

kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana 

pokok melainkan pada tindakan).  

b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana 

pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa 

dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan 

sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 

KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 

 c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan 

eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan21 

 

 

 
21  Amir Ilas. “Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”, (Yogakarta: Rangkang Education Yogakarta & PuKAP-

Indonesia, 2012). Hal Hlm 107-108 
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B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pergertian Lembaga Pemasyarakatan 

“Di dalam sistem pemasyarakatan merupakan proses pemasyarakatan yang 

diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk 

ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. 

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, yang mempunyai 

peran yang vital dalam proses penegakan hukum22. Hal ini dikarenakan Lapas 

merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum, 

sejak dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjukasi. Sedangkan 

dalam penjelasan diatas Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan pasal 1 angka ke-3 mejelaskan bahwa pengertian Lembaga 

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan23.“ 

“Menurut R.Abdoel Djamali  penjara atau Lapas adalah suatu tempat yang 

khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya 

sesuai putusan hakim. 24  Sedangkan menurut A. Josias Simon R dan Thomas 

Sunaryo penjara masa dulu menjadi tempat dimana orangorang mendapat hukuman 

sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung ataupun dibakar. Namun saat 

ini penjara di indonesia sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan25“ 

 

 
22  Rakey Yunardhani. 2014 . “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” FISIP 

Universitas Indonesia.   

23  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan   

24  R.Abdoel Djamali.S.H..”Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada”, (Jakarta: 2009), 

Hlm. 188-189 

25  A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. “Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia”. (Bandung: Lubuk Agung, 2010) Hlm. 1 
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2. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan   

“Proses pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan 

menurut Bambang Poernomo di dalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau 

komponen yang saling berkaitan, yaitu : “ 

a. Narapidana    

“Narapidana merupakan komponen masukan sistem  yang telah memenuhi 

persyaratan seleksi dan kualifikai tertentu yang hendak diproses menjadi bahan 

keluaran sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada 

hukum.  “Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui 

sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan 

dari kehidupan bermasyarakat.26 “ 

b. Alat Negara 

“Penegak hukum beserta masyarakat  Setiap komponen pegawai pelaksana 

pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu 

memberikan makna peraturan hukum menganai pidana penjara, dan dengan 

bantuan masyarakat untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana 

sesuai dengan pembaharuan pidana penjara. “ 

“Petugas pemasyarakatan yang profesional adalah yang mengikuti dan 

memahami tanggung jawab yang diembannya dengan integritas yang tinggi karena 

pada dasarnya arah pelayanan, pengamanan, pembinaan dan bimbingan yang 

dilakukan adalah upaya bagaimana mengubah perilaku / tingkah laku Wargabinaan 

 
26   Prijatno Dwidjaja, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”, (Bandung: Refika 

Aditarma, 2006) hlm. 87. 
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ke arah yang positif dan tidak merugikan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak 

asasinya sebagai seorang manusia. 27“ 

c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya   

“Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen 

yang dapat menjadi faktor penunjang di dalam mencapai tujuan yang perlu 

diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu 

misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan penguasa setempat, adat istiadat, 

daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk“ 

Pembangunan sistem hukum nasional yang lamban, menyendat tujuan 

hukum bangsa, bahkan sistem penegakan hukum yang masih dirasakan menggugah 

keadilan. Pelaksanaannya kurang didukung oleh sistem kelembagaan maupun 

kualitas aparat yang bekerja efektif, responsif, rasional dan impersonal terhadap 

setiap pelanggaran hukum yang terjadi.  28 

Dalam keberhasilan upaya penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh 

ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur kepolisian, 

kejaksaan,pengadilan dan pemasyarakatan, yang merupakan sub-system dari 

criminal justice system atau sistem peradilan pidana. 

3. Pengertian Pembinaan 

“Menurut Thoha Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, 

atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau 

meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian yakni pembinaan dari 

 
27  Raodiah. “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia 

terhadap Wargabinaan”, Alauddin Law Develompent (ALDEV), Desember 2020, Vol 7 No.2, 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 

28  Jumadi.  “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia 

terhadap Wargabinaan”, Juni 2017,  Vol 4 No.1, http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 
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suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas 

sesuatu.29 “ 

“Wargabinaan adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari 

masyarakat umum, oleh karena sebahagian kemerdekaannya terenggut sebagai 

wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan memiliki dan 

mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Wargabinaan sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, 

dihormati tanpa melecehkan hakhak asasinya.30 “ 

“yang dimaksud dengan pembinaan Menurut pasal 1 ayat (1) PP No 31 

tahun 1999 adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan 

yang maha esa, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.’’. kemudian dalam pasal 8 ayat (1) PP 

No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana dijelaskan 

bahwa  keberhasilan dari upaya pembinaan, pengayoman narapidana di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memadai dalam proses pembinaan itu sendiri. “ 

Berdasarkan SE.No.Kp 10.13/3/1/tanggal 8 februari 1965, telah ditetapkan 

pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksamakan 

melalui 4 ( empat) tahap.  : 

- Tahap pertama, yakni tahap maximum security sampai batas 1/3 dari masa 

pidana yang sebenarnnya.   

- Tahap kedua, yakni medium security sampai batas ½ dari masa pidana yang 

sebenarnnya. 

 
29  Erina Suhestia Ningtyas. 2015. “Pelaksnaan Program Pembinaan  Narapidana Dalam Rangka 

Pengembangan  Sumber Daya Manusia”  (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 

Lowokwaru Kota Malang). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. 

30  Raodiah.  , “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia 

terhadap Wargabinaan”,Alauddin Law Develompent (ALDEV), Desember 2020, Vol 7 No 2, 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 7 Februari 2022 
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- Tahap ketiga, yakni minimum security sampai batas 2/3 dari masa pidana 

yang sebenarnnya.   

- Tahap keempat, yakni tahap integrasi dan selesainnya 2/3 dari masa pidana 

sampai habis masa pidanannya31 

Namun demikian banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan 

narapidana di Lapas. beberapa problema yang menjadi kendala yang dihadapi 

petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan para 

narapidana yakni diantaranya:  

1. Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan narapidana khusus  

2. Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (pembinaan) narapidana 

yang sangat terbatas  

3. Kurangnya tenaga ahli (psikolog, sosiolog, ekonomi, dan agawaman),  

4. Perangkat Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi, dan Sikap masyarakat yang 

tidak mau menerima narapidana 

 

4. Tujuan Pemasyarakatan   

“Tujuan dari pemasyarakatan menurut pasal 54 Kitab Undang- undang Hukum 

Pidana adalah sebagai berikut : “ 

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai 

warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.  

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.   

3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, tetapi dengan 

bimbingan.   

4. Negara tidak berhak membuat seorang terpidana menjadi lebih burukatau 

lebih jahat apabila dibandingkan dengan sebelum masuk penjara.  

 
31  Petrus Irawan Panjatan. S.H,M.H. Pandapotan Simorangkir, S.H. “Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. (Jakrta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).  Hlm. 20 
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5. “Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana (warga binaan) 

harus dikenalkan kepada masyarakatd an tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat. “ 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar 

mengisi waktu atau hanya diperuntungkan  bagi kepentingan lembaga atau 

negara, tetapi ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara.   

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas yang terkandung dalam 

pancasila.   

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia, 

walaupun tersesat tetapi tidak boleh ditunjukkan bahwa dia sebagai 

penjahat.  

9. Narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan.  

10. Sarana fisik lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu 

hambatan dalam pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan 

 

Sedangkan tujuan dari pembinaan yang harapkan setelah penelitian ini selesai 

dibagi menjadi 3 hal sebagai berikut :  

a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 

pidana.   

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negarannya.                                                                

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan 

kebahagian di dunia maupun di akhirat. 

Jika kita melihat salah satu tujuan pidana yang dikehendaki oleh hukum 

Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 179 berbunyi:  

ونَ  ُ َّق ت َ م   ت كُ َّ ل عَ َ اب   ل بَ َل  ُول ي الْ  ا أ َ اة   ي َ ي اص   حَ صَ ق  ل  م   ف ي ا كُ َ ل   وَ

Yang Artinya :  

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 
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5.  Macam-Macam Penggolongan Lembaga Pemasyarakatan 

Penggolangan Lembaga Pemasyarakatan ini dimaksud untuk:   

a. Orang yang mempunyai dasar-dasar baik jangan sampai dijangkiti kebiasaan-

kebiasaan buruk.   

b.  Mendorong orang hukuman agar berkelakuan baik dan dapat naik pangkat 

dengan demikian dapat memperbaiki nasibnnya.  

c. Merupakan persiapan dari terhukum, yaitu dari keadaan dihukum kemudian 

diberi kelonggaran-kelonggaran lebih banyak, diberi kemerdekaan dengan 

perjanjian dan akhirnnya dimerdekakan tanpa syarat32 

“Selanjutnya pasal 13 dari kitab undang-undang hukum pidana ini 

mengklasifikasikan terpidana atas beberapa golongan atau kelas. Adapun yang 

dimaksudkan dengan kelas atau golongan terpidana itu adalah tercantum dalam 

pasal 49 Gestichten Reglement 1971 No. 708. Pasal 49 Reglemen Kepenjaraan 

(L.N.1917 No. 708 diubah dengan L.N. 1948 No. 77 ) menurut lamannya hukuman 

yang harus dijalani, maka para terhukum penjara dibagi atas empat kelas yakni , 

yang terberat masuk dalam kelas I, kemudian kelas II, kelas III, dan yang  terakhir  

yakni kelas IV bagi hukuman teringan. Apabila terpidana berkelakuan baik, maka 

dapat dinaikkan kelasnnya, dalam ayat 2 pasal 50 Reglemen menentukan, bahwa 

para terhukum penjara selama hidup dan terhukum penjara sementara yang nakal 

atau berbahaya bagi para pegawai penjara dan para terhukum lainnya, disendirikan 

dari para terhukum lainnya. “ 

 

 
32  Petrus Irwan Panjaitan, S.H,M.H. Pandapotan Simorangkir, S.H. 1995.  “Lembaga 

Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan). 

Hlm. 37. 
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C. Asimilasi 

1. Pengertian Asimilasi 

  “Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu assimilare yang berarti “menjadi 

sama”. Berdasarkan pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan 

yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar 

Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai. Undang-undang 

no 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan Asimilasi 

yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur dalam 

masyarakat yang dalam pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Merupakan hak dari 

narapidana akan tetapi untuk memperoleh hak berupa Asimilasi narapidana harus 

memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu yang tidak di atur dalam Undang- 

undang Pemasyarakatan berdasarkan pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ketentuan 

mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaskanaan hak-hak narapidana 

sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Hukum Asimilasi Kerja Sosial  

Pengertian kerja sosial menurut Pasal 1 angka (17) Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan 

imbalan jasa atau upah. 

Pelaksanaannya telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa : 

1. Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:  

a. kegiatan pendidikan;  

b. latihan keterampilan;  
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c. kegiatan kerja sosial; dan  

d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.  

4. Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjsama 

dengan pihak ketiga.  

5. Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.  

6. Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan asimilasi di luar 

Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam 

dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.  

7. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur 

nasional.  

8. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan 

asimilasi.  

 

“Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 

menyatakan bahwa pelaksanaan asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial 

pada lembaga sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan 

prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Lembaga sosial merupakan 

lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di 

bidang: “ 

1. agama;  

2. pertanian;  

3. pendidikan dan kebudayaan  

4. kesehatan;  

5. kemanusiaan;  

6. kebersihan; dan  

7. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ 

kemanusiaan  
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“Pelaksanaan Asimilasi kerja sosial dilaksanakan pada yayasan yang 

ditunjuk pada peraturan perundang-undangan. “ 

 

D. Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

“Dalam pembahasan ada tidaknya pidana penjara dalam Islam, perbedaan 

antara pidana penjara dan pidana kurungan tersebut tidaklah menjadi persoalan 

penting, karena yang menjadi titik tekan pembahasan disini adalah apakah Islam 

menganjurkan, atau setidak-tidaknya mengizinkan, pelaksanaan pidana dengan 

cara mengurung terpidana dalam suatu bangunan tertentu ataukah tidak. 

Seandainya Islam memang menganjurkan/mengizinkan pidana yang demikian itu, 

prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. “ 

1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam 

 “Dalam khazanah hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan 

alhabsu atau al-sijnu, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. 

Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku 

kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat33“ 

“Dalam hukum pidana Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori mutlak 

dan teori relatif, setandar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan 

menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, 

kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman 

mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan34“ 

“Pada masa Khalifah Umar, sejalan dengan pemerintahannya membeli 

rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan 

 
33   A. Rahman Ritongga, “Ensiklopedi Hukum Islam”, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), hlm. 

71 

34   Murtandho Muthohhari, “Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam”, (Bandung: Mizan, 

1992), hlm. 53 
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sebagai penjara. Atas dasar kebijakan Umar ini, para ulama membolehkan kepada 

para ulil amri untuk membuat penjara. “ 

“Dasar hukum untuk dibolehkanya hukuman penjara ini adalah surat An-

Nisa ayat 15. Artinya:  “Wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 

empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila 

mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) 

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 

yang lain kepadanya. (Q.S an-Nisaa : 15)”.35 “ 

“Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi pada dua bagian, yaitu: 

hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas. “ 

1. Hukuman Penjara Terbatas Hukuman penjara terbatas adalah hukuman 

penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman penjara ini 

diterapkan untuk hukuman penghinaan, penjual khamr, pemakai riba, 

melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang 

hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, 

caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, 

dan saksi palsu. 

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak 

dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang 

terhukum mati, atau ia sampai bertaubat, dalam istilah lain disebut hukuman 

seumur hidup.  Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat 

“yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain 

untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikuti orang 

lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam 

Abu Yusuf Sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, apabila orang tersebut 

mati dimakan hariamau maka orang tersebut akan di pidana penjara seumur 

hidup. “ 

 
35  Ibn al-Qayim,  “at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah”, (Kairo: al-Matba‟ah alMuhamadiyah, 

1953), hlm. 102 
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“Hukuman yang tidak terbatas jenis yang kedua (sampai ia bertaubat) 

dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, 

melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya. “36 

 

2. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam  

“Hukum pidana islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri yang 

menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan 

masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian 

terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun 

kehormatan.37 “ 

“Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan 

seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38. Artinya: “ 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan 

dari Allah. Dan  Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S alMaidah 38)”.  

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah 

kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah;  

“pertama, pidana dimaksudkan sebagai retribustion (pembalasan), artinya setiap 

perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

Nas. jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap 

masyarakat luas (social defence). Kedua; pemidanaan dimaksudkan sebagai 

pencegahan kolektif (generale prevention), yang berarti pemidanaan bisa 

memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. 

 
36   Barda Nawawi Arief, “Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana 

Penjara Dengan Pidana Pengawasan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9 

37  Ahmad Wardi Muslich, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)”, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004) hlm. 136. 
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Ketiga;  pemidanaan dimaksudkan sebagai  sepeciale prevention (pencegahan 

khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi 

ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi38“ 

“Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah 

melarang diadakannya pidana penjara. Bahkan Rasulullah pernah membuat suatu 

pidana ta‟zir yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana. “ 

Berdasarkan berbagai pertimbangan penulis yaitu, salah satu masalah yang 

sangat serius di Indonesia adalah soal pemidanaan/penghukuman/sanksi, 

khususnya pidana penjara. Dimana, pidana pencabutan kemerdekaan (penjara dan 

kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana 

oleh hakim di pengadilan.  

“Serta kenyataan yang terjadi saat ini adalah dalam proses dan sistem peradilan 

pidana yang berawal dari penyidikan oleh pihak kepolisian dan berpuncak pada 

penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman oleh 

lembaga pemasyarakatan. Dari proses pidana ini yang oleh hakim lebih cenderung 

menghukum dalam bentuk pemidanan dengan sanksi pidana penjara. Bahwa, 

perlunya peninjauan ulang terhadap sistem serta efektivitas pidana penjara dan pola 

pendekatan terhadap problem-problem pada lapas atau rutan, dalam mengantisipasi 

problem kelebihan penghuni (over capacity). “ 

 

 

 

 

 
38  Makhrus Munajat, “Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam”, 

(Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah IAIN Yogyakarta, 2001), hlm. 66 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

“Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam rencana 

penelitian kali ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

terbilang tipe penelitian yuridis sosiologis atau penulis sebut dengan yuridis faktual, 

yaitu memahami sesuai dengan keadaan pelaksanaan hukum yang nyata atau law 

in action.39 untuk mendapatkan data primer sebagai sumber daya utamanya dan data 

sekunder sebagai pelengkap, untuk mengungkap realitas objek tersebut digunakan 

teori-teori pemidanaan. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti 

maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lapas Kelas I Makassar 

KANWIL Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih di lokasi tersebut karena 

karena Lapas tersebut mengalami kelebihan kapsitas juga karena di Lapas Kelas I 

Makassar merupakan Lapas yang dapat dijadikan contoh terbaik untuk wilayah 

Indonesia Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan atau ke Lembaga 

Pemasyakatan dimana tempat penelitian akan dilakukan. “ 

B. Pendekatan Penelitian  

“Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti diantaranya: “ 

1. Pendekatan Yuridis Empiris  

  Metode secara Yuridis Empiris, yaitu “berupaya mengamati fakta- fakta 

hukum yang berlaku di tengah- tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan 

pengetahuan untuk dapat diamati dan di buktikan secara terbuka’’. Yang ber-arti 

selain melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku juga 

 
39 M. Syamsudin,  “Operasionalisasi Penelitian Hukum, Bahan kuliah Metode penelitian Hukum”, 

(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 70 
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akan melihat prakteknya di lapangan yang berkenaan dengan judul penelitian 

penulis.40 

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis 

 “Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan 

data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 

atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang 

ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat 

pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan 

wawancara (interview). “ 

3. Pendekatan Kasus  

  “Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang 

digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang 

telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian 

diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat 

terselesaikan“ 

 

C. Sumber Data  

Jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif yang 

bersumber dari data primer dan data sekunder.  

1. Sumber data primer 

  “Data primer bersumber pada hasil observasi. Sumber data primer dapat 

dikatakan sebagai sumber data pokok atau sumber data yang pertama (tanpa melalui 

perantara). Adapun data primernya putusan pengadilan dan data yang penulis kelola 

dari undang-undang, juga dengan metode wawancara atau interview  yang menurut 

penulis dianggap layak untuk dijadikan data penelitian skripsi ini. “ 

 
40   Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 

125. 
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2. Data sekunder 

  “Data sekunder bersumbar dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, 

tesis/disertasi, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang 

dapat mendukung kelengkapan data primer. “ 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

  Adapun metode  pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian kali ini yaitu: 

1. Wawancara 

  “Teknik pengambilan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah 

dengan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

perrtanyaan yang telah disusun secara sistematika, terarah dan jelas. Dalam hal ini 

jumlah responden yang peneliti akan wawancarai adalah 3 orang pegawai Lembaga 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. “ 

2. Observasi 

 “Observasi atau sering dikenal dengan sebutan pengamatan secara langsung 

yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap 

terhadap objek yang akan diteliti baik itu kondsi Lapas atau Narapida serta para 

petugas yang mendukung kegiatan penelitian sehingga dapat digambarkan secara 

jelas tentang objek penelitian tersebut. “ 

3. Dokumentasi   

  Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan mencatat 

atau mengumpulkan data yang sudah ada dalam dokumen atau arsib. 

E. Instrumen Penelitian  

“Dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data saat melakukan 

penelitian. Menuyusun Instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, 

karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan 
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hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunkan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti.41 

1. Alat tulis seperti buku, pulpen atau pensil, penghapus sebagai alat untuk 

mencatat  informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian. 

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar dilapangan pada saat penelitian  

 

F Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data   

“Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara  menganalisis data 

secara deskriptif kualitatif. Teknik ini dipergunakan untuk menggambarkan 

masalah yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. Dengan berdasarkan hasil observasi, dan selanjutnya data 

dianalisis/diolah dengan menggunakan teknik "interpretase data" (ditafsirkan) yaitu 

analisis. “ 

“Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data atau memulai tiga tahapan yang di kemukakan oleh Sugiyono 

(2008), yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

Kesimpulan.42 Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut“ :  

1. Reduksi Data (data reduction)  

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama peneliti kelapangan, maka 

jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisa data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. “  

 
41  Sandu Siyoto, “Dasar Metodologi Penelitian” (Cet. 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), hlm. 78 

42   M. Syamsudin,  “Operasionalisasi Penelitian Hukum, Bahan kuliah Metode penelitian Hukum”, 

(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 70 
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2. Penyajian data (data display)  

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian ini yang memakai pendekatan kualitatif maka penyajian data 

bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. 43  Dengan mendisplaykan  data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43   Umriati, Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif:Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan,” 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 106 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Lembaga pemasyaraktan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para 

pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai 

reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan 

pemasyarakatan dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana 

termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

Sulawesi selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap 

Warga binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis subtantif maupun 

administratif.44 

“Lapas kelas I Makassar pada mulanya berlokasi dijalan Ahmad Yani 

Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang 

baru yakni di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Lapas kelas I Makassar 

memiliki luas tanah 94.069 m dengan status kepemilikan sertifikat Hak pakai. 

Lapas kelas I Makassar memiliki beberapa bangunan gedung, dimana luas 

bangunan gedung kantor 1.766 m sedangkan luas bangunan blok hunian yang 

terdiri dari 8 (delapan)   blok hunian secara keseluruhan adalah 8.695,04 m. Adapun 

bangunan lain di lingkunagan lapas kelas I Makassar terdiri dari Klinik, Dapur, 

Mesjid, Gereja, Aula, Bengkel Kerja Dan Ruang Pamer dengan luas bangunan 

secara keseluruhan adalah 14.508,115 m. Kondisi bangunan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. 

 
44  Asnidar, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 

2022). 
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Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar 

besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti  pos atas 

masih dalam kondisi baik. Sementara untuk kapasitas hunian atau daya tampung 

yaitu 740 orang. “ 

“Penghuni Lapas Kelas I A Makassar tidak hanya dihuni oleh para 

narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, tetapi juga dihuni oleh tahanan. Hal 

ini disebabkan karena keadaan tertentu Lapas Kelas I A Makassar. Saat ditemui 

d i kantornya pada 28 Mei 2022, Kepala seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas 

Kelas I A Makassar Bapak Fadil Zuriat Mubarak, A.Md.I.P, S.H menyatakan 

bahwa jumlah total narapidana dan tahanan yang menghuni Lapas Kelas I A 

Makassar yaitu sebanyak 875 orang 45 . Adapun rincian dari data dan jumlah 

narapidana dan tahanan Lapas Klas I A Makassar sebagai berikut: “ 

Tabel 1 

Data dan Jumlah Narapidana dan Tahanan Lapas Klas I A Makassar 

(Sumber: Bag. Registrasi Lapas Klas I A Makassar, 28 Mei 2022)  Keterangan: 

 
45 Fadil, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 

STATUS 
JENIS KELAMIN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

NARAPIDANA 

Seumur Hidup 31 - 

B.I 744 - 

B.Iia 33 - 

B.Iib 1 - 

B.III 36 - 

TAHANAN 

A.I - - 

A.II 1 - 

A.III 16 - 

A.IV 1 - 

A.V 5 - 

Jumlah 23 - 

PIDANA MATI 7 - 

TITIPAN - - 

JUMLAH KESELURUHAN 875 - 
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1) A.I : tahanan Kepolisian 

2) A.II : tahanan Kejaksaan 

3) A III : tahanan Pengadilan Negeri 

4) A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi  

5) A.V : tahanan Mahkamah Agung 

6) B.I : pidana 1 tahun keatas 

7) B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun 

8) B.IIb : pidana 3 bulan kebawah 

9) B.III : pidana kurungan 

Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kelebihan 

napi (overcapacity) penghuni di Lapas Kelas I Makassar dimana jumlah total 

penghuni pada 28 Mei 2022 yaitu 875 orang sementara untuk kapasitas  atau daya 

tampung yaitu 740 orang. Berdasarkan fakta, seorang narapidana yang ditemui 

ditengah kegiatannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar mengatakan 

bahwa “Memang benar didalam itu sangat banyak narapidana, walaupun tidak 

sampai harus berdesakan saat pelaksanaan kegiatan seperti olahraga, pembinaan 

dan lainnya. Tapi kalau dilihat seperti menumpuk sekali, karena bahkan ada 

didalam kamar tahanan yang berisikan sampai 20 orang di dalam satu kamar”46 

LAPAS kelas I Makassar memiliki Visi : Terwujudnya warga binaan 

pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki 

kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan 

diiringi Misi : 

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga binaan Pemasyarakatan 

2. Melaksanakan Pembinaan narapidana / anak didik 

3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi 

4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib 

5. Mewujudkan kepastian hukum Warga Binaan Pemasyarakatan 

 

 
46  Responden I, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 

2022). 
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Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan di LAPAS 

Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya 

sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti : 

1. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Kualitas Intelektual 

3. Kualitas sikap dan prilaku 

4. Kualitas professional/keterampilan 

5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani 

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem 

Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan 

gangguan keamanan dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah 

narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses Remisi, Semakin 

menurunnya angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang 

menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur penjara, sehingga akan 

menghindari yang namanya over kapasitas.47 

Susunan organisasi Lapas Klas I A Makassar yang di pimpin langsung oleh 

Kepala Lapas (Kalapas) berdasarkan pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman 

RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga 

Pemasyarakatan terdiri dari: 

• Bidang Tata Usaha 

• Bidang Pembinaan Narapidana 

• Bidang Bimbingan Kerja 

• Bidang Admistrasi Keamanan dan Tata Tertib 

• Kesatuan Pengamanan Lapas. 

a. Kepala Lapas mempunyai tugas memimpin secara keseluruhan 

bagian atau seksi dalam lingkup organisasi lapas serta bertanggung 

 
47 Fadil, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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jawab penuh atas keamanan dan ketertiban Lapas serta kegiatan 

yang dilakukan dalam Lapas yang dipimpinnya. 

b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

1) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian. 

2) Sub bagian Keuanagan mempunyai tugas melakukan urusan 

keuangan. 

3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan 

urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

c. Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan pemasyarakatan narapidana, terdiri dari  : 

1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan 

pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi 

sidik jari narapidana. 

2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas 

memberikan bimbingan dan penyluhan rohani serta 

memberikan latihan olahraga, peningkatan 

pengetahuan asimilasi, cuti, dan penglepasan 

narapidana. 

3) Seksi perawatan Narapidana mempunyai tugas 

mengurus kesehatan dan memberikan perawatan 

bagi narapidana. 

d. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan 

kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, 

terdiri dari: 
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1) Seksi bimbingan kerja mempunyai tugas 

memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja 

bagi narapidana. 

2) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mepersiapkan fasilitas 

sarana kerja. 

3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil 

kerja. 

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas 

mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian 

tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari 

satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di 

bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi 

Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari: 

1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal 

tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian 

tugas pengamanan. 

2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas 

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 

pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan 

laporan berkala di bidang keamanan dan 

menegakkan tata tertib. 

f. Kesatuan Pengamanan lapas mempunyai tugas menjaga keamanan 

dan ketertiban lapas dan membawahi Petugas Pengamanan lapas. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lapas Klas I A Makassar, 

organisasi yang terpadu dan terkordinir guna mengatur dan memberdayakan 

seluruh potensi yang dimiliki perlu didukung oleh perangkat organisasi lainnya. 

Sehingga pegawai Lapas Klas I A Makassar memiliki peran penting dengan 

berpedoman pada kode etik pegawai pemasyarakatan. 
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B. Regulasi Pemberian Asimilasi Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan 

Pengertian kerja sosial menurut Pasal 1 angka (17) Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan 

imbalan jasa atau upah. 

Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 

ini menjadi  acuan utama dalam pelaksanaan asimilasi di dalam Lapas Kelas I 

Makassar. adapun hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Asmilasi Kerja 

Sosial di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

 a.  bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan 

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk 

memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk 

mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna 

mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta 

masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem 

pemasyarakatan;  

b.   bahwa untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan 

masyarakat perlu mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara 

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan 

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti.   

c.   bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
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Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai 

dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, sehingga perlu diganti;  

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat;  

Kemudian, adapun dasar hukum atau acuan perundang-undangan yang terdapat 

dalam penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018, 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3845); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 84); 

6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 186); 

 

“Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 

Tahun 2018 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi 

narapidana, yaitu : “ 

1. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana 

2. Narapidana yang diberi Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memenuhi syarat: 

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 

c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 

 

“Dalam pasal 45 ayat (1) bagi narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, 

korupsi,kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia 

yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat 
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diberika setelah memenuhi syarat“ 

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 

c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling 

singkat 9 (sembilan) bulan. 

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi 

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus 

memenuhi syarat: 

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 

LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 

b. menyatakan ikrar : 

a.  kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 

tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; 

b.  tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 

secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. 

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 

juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang 

pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 

 

Kemudian pada Pasal 46 ayat (1) dalam Peraturan diatas, Syarat 

pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 

dibuktikan dengan melampirkan dokumen: 

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan 

putusan pengadilan; 

2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 

putusan pengadilan; 

3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala 

LAPAS; 

4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
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Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 

5. Salinan register F dari Kepala LAPAS; 

6. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; 

7. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum; 

8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau 

lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau 

yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 

yang menyatakan: 

a. narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan 

peruatan melanggar hukum; dan 

b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidan selama 

mengikuti program Asimilasi. 

Ayat (2) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme 

selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program 

Deradikalisasi dari Kepala LAPAS dan/atau Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme. 

Ayat (3) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi 

selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda 

dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 

Ayat (4) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus 

melengkapi dokumen: 

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan 

yang telah ditentukan dari: 

a.  kedutaan besar/konsulat Negara; dan 

b. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas  

keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah 

Indonesia. 
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2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat 

Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. 

Ayat (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. 

Ayat (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat 

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua 

belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 

 

Berdasarkan penelitian maka pembahasan dapat diketahui bahwa proses 

implementasi pola pembinaan narapidana dimulai sejak mereka masuk ke dalam 

LAPAS sampai dilepas dari LAPAS. Implementasi pola pembinaan narapidana 

di LAPAS Kelas 1 Makassar sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu 

pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan 

LAPAS. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:  

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;  

d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat; 

e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-

PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. 
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C. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial di Lembaga Permasyarakatan 

Kelas I Makassar 

 

1. Jenis Tindak Pidana 

Asimilasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar terbagi menjadi dua yaitu pertama Tindak Pidana Korupsi dan 

yang kedua tindak terorisme, narkotika dan precursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan 

kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya.  

Sebab Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang 

Melakukan Tindak Pidana Tertentu, bagi Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda 

dibandingkan dengan persyaratan pemberian asimilasi pada tindak pidana 

korupsi. Persyaratannya adalah sebagai berikut : 

a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan 

terakhir; 

b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  

c) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling 

singkat 9 (sembilan) bulan.  

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga 

harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:  

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dan/atau Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 

 b. menyatakan ikrar:  

1.Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 



 

49 
 

tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;  

2.Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 

secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.  

Adapun, saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

terdapat seorang narapidana teroris yang ingin menjalani Asimilasi kerja 

sosial namun terkendala dengan ikrar yang terdapat pada dalam pasal 45 

ayat (1) Permenkumham No. 03 tahun 2018, saat kami temui beliau 

mengatakan “bahwasanya saya percaya bahwa kemuliaan Islam akan 

tetap menjadi pengangan saya, Pancasila itu merupakan berhala dan tidak 

pantas dijadikan pegangan dalam kehidupan”48 

Sementara itu, syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh 

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 

adalah telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai 

dengan putusan pengadilan.   

Namun, sejak pertama kali dilaksanakan kerja sosial di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar hanya melaksanakan Asimilasi kerja 

sosial untuk Narapidana kasus tindak  pidana korupsi  di Yayasan Panti 

Asuhan dan Lembaga Sosial. 

 

2. Syarat Dan Tata Cara  

Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 

apabila syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana sudah 

dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan 

permohonan untuk melakukan Asimilasi ke bagian Bimbingan 

Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang 

oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan  (TPP), Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan Asimilasi tersebut kepada 

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Makassar. Dari Kepala 

Kantor Wilayah Hukum dan HAM inilah nantinya yang akan 

 
48   Responden II, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 

2022). 
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memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan Asimilasi 

narapidana bersangkutan. Apabila nantinya diterima maka usulan 

tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna 

mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan persetujuan maka 

narapidana dapat melaksanakan Asimilasi.49 

Dapat dikatakan kunci utama syarat lulusnya Narapidana untuk 

mengikuti Asimilasi Kerja sosial ini sangat subjektif karena didasari 

keputusann Pengamat Pemasyarakatan (TPP). 

Kemudian apabila warga binaan yang dimahsud berhak untuk 

melaksanakan Asimilasi kerja sosial tersebut, maka Kemenenterian 

Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan. 

Contoh surat pernyataan dari Kementerian Hukum dan Ham 

Lembar Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Rama, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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Lembar Kedua 

 

Pada lembar pertama Surat Keputusan Kementeriam Hukum Dan 

Ham berisikan tentang dasar hukum pelaksanaan asimilasi kerja sosial dan 

memerintahkan kepada jajaran terkait untuk melaksanakan asimilasi kerja 

sosial tersebut. Pada lembar kedua memuat tentang data diri WBP serta 

tempat dan jangka waktu melaksanakan asimilasi kerja sosial tersebut. 

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial dilaksanakan pada yayasan yang 

ditunjuk pada peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar salah satunya bekerjasama dengan Yayasan Muhammad 

Wahid Alansur Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan 

asimilasi kerja sosial tersebut.  
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Selnjutnya, Pihak  ketiga berkewajiban membuat surat Pernyataan 

tentang Penerimaan Asimilasi kerja sosial WBP.  

Contoh surat pernyataan dari Yayasan Muhammad Wahid Alansur 

 

Yayasan Muhammad Wahid Alansur, tertanggal 11 Maret 2022 

menyatakan penerimaan seorang WBP atas nama Rahmat SR 

Sampetoding bin sampetoding yang berusia 53 tahun berjenis kelamin 

laki-laki dan bergama islam. Dalam surat pernyataan dengan No : 

006/G.05/LKSA-Rh/YMWA/III/2022, menyatakan bahwa pihak Yayasan 

Muhammad Wahid Alansur bersedia menerima, mengawasi dan 

membimbing pelaksanaan asimilasi sosial WBP. 
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3. Pelaksanaan 

“Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan 

narapidana ke    dalam masyarakat guna  mengembalikan keberfungsian 

sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi 

diberikan sebagai hak narapidana, setelah memenuhi syarat-syarat di 

dalam peraturan perundang-undangan. Di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar menjalankan program Asimilasi  Kerja sosial 

narapidana yang dilakukan di dalam maupum di luar LAPAS, yang 

keduanya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak 

ketiga.50 

Berdasarkan fakta di lapangan, maka dari syarat dan tata cara 

berAsimilasi, narapidana yang mengikuti program Asimilasi 

Berdasarkan data Bimbingan Kemasyarakatan di LAPAS Kelas I 

Makassar selama 4 tahun terakhir. Sebagai berikut“ : 

Tabel 2 

Data dan Jumlah Narapidana yang mengikuti Asimilasi Kerja sosial Kelas I A Makassar 

  

Jumlah program Asimilasi Kerja Sosial pada setiap tahunnya naik 

turun sehingga penulis menarik pernyataan mengapa jumlah Warga binaan 

yang mendapatkan program Asimilasi sedikit sedangkan jumlah Warga 

binaan hingga saat ini berjumlah 875 orang. “ 

 
50 Fadil, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 

Tahun Jumlah 

2019 10 orang 

2020 6 orang 

2021 8 orang 

2022 1 orang 
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MASYARAKAT 

Tahap-tahap pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar, 

pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep 

pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana dimulai 

sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai 

berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam 

proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, 

tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan 

masyarakat.51 

Bagan Implementasi Asimilasi Kerja Sosial 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatiah. Maret 2019, “ Pelaku Residivis Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Kekerasan”, Vol 8 No.1, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, 

diakses pada 4 Juli 2022 

NARAPIDANA 

LANJUT 

PERMENKUMHAM RI 

NO 3 TAHUN 2018 

 TAHAP AWAL 

LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN 

UU NO 12 
TAHUN 1995 

PEMBINAAN 

ASIMILASI 

TAHAP AKHIR 
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Pembinaan Perilaku narapidana di Indonesia dilaksanakan sebuah 

sistem, yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan-tahapan 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar 

yaitu : “ 

 

a. Pembinaan Tahap Awal 

Pembinaan tahap awal adalah kegiatan pengenalan, pengamatan, dan 

penelitian lingkungan sebelum melaksanakan program pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ketika yang 

bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa 

tahanannya. Pembinaan dalam tahap ini masih dilakukan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum (Maximum 

Security) narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, kalau 

perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. 

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak 

masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, 

diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian 

untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Hasil penelitian ini 

sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya; 

pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan di mana ia harus dibina. Tahap 

admisi dan orientasi ini berjalan paling lama satu tahun.52 

Mengenai tahap awal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini sudah sesuai di LAPAS Kelas 

I Makassar. Setelah narapidana melaksanakan tahap awal dengan predikat 

baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 
52 Rama, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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b. Pembinaan Tahap Lanjut 

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari 

perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang 

pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya 

dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan ½ 

(setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini 

pengawasan yang dilakukan memasuki tahap Medium Security. 

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama terdapat pelaksanaan 

program pembinaan narapidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Narapidana wajib 

mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pada 

ayat (2), Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 1999, dari Peraturan pemerintah tersebut terdapat 

Pasal-Pasal yang mengatur tentang program pembinaan yakni Pasal 2 

dan Pasal 3, yakni : 

Pasal 2  

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, 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.” 

Pasal 3  

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” 
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  Dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas 

menunjukan maksud dari tujuan kerjasama pihak LAPAS dengan pihak-

pihak terkait. Selama ini pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 

Makassar bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Balai 

Latihan Kerja (BLK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat 

Buddha Indonesia (WALUBI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Badan 

Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH), Dinas Perpustakaan Daerah dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai 

dengan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang isinya 

bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan 

lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan 

penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3”. Karena adanya peraturan ini maka LAPAS Kelas 1 

Makassar bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan 

kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring 

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.53 

Bahwa kemudian dalam program pembinaan lanjutan tahap pertama 

ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran 

beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan 

kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, 

pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan dari 

pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung 

usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha 

industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya 

masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri 

atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi 

 
53 Rama, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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madya atau teknologi tinggi. Setelah narapidana melaksanakan tahap 

lanjutan pertama dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke 

tahap lanjutan kedua. 

Pada pembinaan tahap lanjutan kedua terdapat adalah tahap 

dilaksanakannya Asimilasi. Tahap ini sebagai salah satu bentuk 

pembinaan Asimilasi Kerja Sosial dengan cara mereka dibaurkan dalam 

kehidupan masyarakat. Mengenai narapidana berhak mendapatkan 

asimilasi serta Pelaksanaannya telah diatur pada Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

Pada umumnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasimilasi 

kerja sosial memiliki keahlian khusus sesuai dengan bentuk asimilasi 

yang mereka jalani sehingga mereka tidak memerlukan lagi bimbingan 

kerja khusus dari pihak Lapas. Setiap narapidana yang mengikuti proses 

Asimilasi kerja sosial didampingi oleh seorang petugas LAPAS yang 

bertugas mengawasi aktivitas narapidana selama berAsimilasi, petugas 

tersebut nantinya akan membuat laporan pengawasannya yang akan 

diberikan ke Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, atas 

laporan inilah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar atas 

nama Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan apakah narapidana 

yang bersangkutan berhak melanjutkan Asimilasinya atau bahkan 

Asimilasinya akan dicabut. 

Para Narapidana yang memiliki hak di Lembaga Pemasyarakatan 

untuk dapat melakukan Asimilasi kerja sosial ini selalu di jamin oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar untuk memperoleh haknya 

tersebut.54 

Terkhusus Pelaksanaa Asimilasi Kerja Sosial, narapidana ini akan 

diantarkan petugas Lembaga Pemasyarakatan ketempat mereka bekerja 

 
54 Rama, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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untuk tahap awal , tapi untuk seterusnya mereka pergi dan pulang 

sendiri. Jadwal mereka bekerja mulai dari jam 08.30 pagi sampai jam 

17.00 WITA. Selama mereka bekerja diluar pada saat pembinaan dalam 

tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan komunikasi lewat 

HP antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Narapidana dan 

orang penjaminnya. Dan setiap kegiatannya akan terus diawasi, dengan 

     ketentuan sebagai berikut : 

 

Dengan jumlah narapidana yang dibebaskan melalui program Asimilasi 

yang cukup banyak, maka Lembaga Permasyarakatan dituntut untuk 

bekerja lebih keras dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan agar 

narapidana tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan 

juga masyarakat merasa aman dengan kehadiran para narapidana.55 

 
55 Ikbal, Andi Safriani. Maret 2022, “ Problematika Hukum Terhadap Pembebasan (Asimilasi) 

Narapidana Di Tengah Covid-19 (Studi Kasus Bapas Ii Watampone)”, Vol 4 No.1, 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev, diakses pada 4 Juli 2022 

No Waktu Kegiatan 
Petugas/ 

Pengajar 

1. 06:30 – 7:30 Sarapan Pagi Pegawai LP 

2. 07:30 – 8:00 Apel Pagi Pegawai LP 

3. 08:00 - 08:30 
Berangkat dari LAPAS Menuju 

Lokasi Asimilasi 

Pegawai LP 

4. 08:30 – 11:30 
Memulai Kegiatan Pekerjaan  

Sesuai keahlian 

Yayasan  

5. 11:30 – 12:00  Narapidana Kembali ke LAPAS Yayasan 

6. 12:00 – 13:00 Istirahat dan Makan Siang Pegawai LP 

7. 13:00 – 13:30 Kembali  ke Lokasi Asimilasi Pegawai LP 

8. 13:30 – 16:30 
Melanjutkan  Kegiatan 

Pekerjaan  Asimilasi 

Yayasan 

9. 16:30 – 17:00 Narapidana Kembali ke LAPAS Pegawai LP 
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Berdasarkan fakta yang penulis temui di lapangan, semua narapidana 

yang telah melaksanakan asimilasi kerja sosial telah dinyatakan bebas dan 

saat ini tidak satu orang pun narapidana yang sedang melaksanakan 

asimiliasi kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. 

Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

cukup efektif terlihat dari tidak adanya narapidana yang menjadi residivis 

setelah melaksanakan asimilasi kerja sosial. walaupun Ada berbagai faktor 

yang mempengaruhi sehingga kurangnya narapidana yang dapat 

melaksanakan Asimilasi kerja sosial tersebut, sehingga pelaksanaannya 

dianggap kurang optimal dalam mengatasi kelebihan napi “over Capacity” 

yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. 

c. Pembinaan Tahap Akhir 

  Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 

program integrasi sampai berakhirnya masa pidana yang bersangkutan. 

Pembinaan tahap akhir bagi narapidana yang telah memenuhi syarat yang 

nantinya akan dilakukan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan 

oleh Balai Pemasyrakatan (BAPAS) guna meningkatkan kualitas ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, sikap dan perilaku, 

profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.56 

Pada pembinaan tahap akhir narapidana di LAPAS Kelas 1 Makassar 

diberikan pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat yakni 

Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti 

Bersyarat (CB). Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya 

tahap lanjutan yakni 2/3 (dua per tiga) sampai dengan berakhirnya masa 

pidana dari narapidana yang bersangkutan. Tujuan dari pelaksanaan 

program integrasi dengan masyarakat ini agar terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga dan masyarakat serta tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.  

 

 
56 Asnidar, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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Dengan mendapat surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan ini maka 

habis/hilanglah statusnya sebagai narapidana. Atau dalam tahap akhir ini 

pula apabila sulit atau tidak mungkindiberikan bebas bersyarat (karena 

mungkin persyaratan-persyaratan sulit didapatkan misalnyasurat pernyataan 

dari si korban dahulu yangberisi tidak berkeberatan bahwa ia diberikan 

bebas. 

Menurut penulis, terdapat putusan hakim yang seolah-olah tidak 

mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, sehingga 

putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang sistem hukum positif sehingga putusan pengadilan sulit diterima.57 

Pada akhirnya, kemajuan dan kemunduran pemerintah daerah dalam 

merespon perkembangan secara global ditentukan oleh kemampuan daerah 

itu sendiri.58 

Melaksanakan program pembinaan narapidana merupakan kewajiban 

narapidana untuk mengikuti semua program pembinaan dari tahap awal 

sampai tahap akhir yang diberikan oleh petugas pembina selama ia masih 

berada di LAPAS Kelas 1 Makassar, yang perlu kita tingkatkan ialah bisa 

memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, 

sedangkan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program 

pembinaan dalam membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. 

 Narapidana yang menjalani sisa masa pidana biasanya merasa khawatir 

apabila masyarakat tidak akan menerimanya setelah ia melakukan suatu 

tindak pidana. Maka dari itu dilakukanlah suatu program Asimilasi Kerja 

Sosial dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi kekhawatiran 

tersebut. 

 
57  MIN Fuady. Oktober 2019, “Siri' Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South 

Sulawesi Province), Vol 13 No.3, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, diakses pada 4 Juli 

2022 

58   Rahman Syamsuddin, MIN Fuady. Oktober 2020, “Upaya Penguatan Badan Penelitian dan 

Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo”, Vol 4 No.1, Jurnal Wawasan 

Yuridika,diakses pada 4 Juli 2022. 
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D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dan Pendukung Dalam 

Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial Di Lembaga Permasyarakatan  

1. Faktor Kendala 

a. Internal 

 Dari banyaknya jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar sesuai data di tanggal 28 Mei 2022 yaitu sebanyak 875 orang namun 

pemberian Asimilasi kerja sosial pada empat tahun terakhir hanya berjumlah 

berjumlah 25 orang, sehingga menurut hasil wawancara faktor penghambat 

narapidana yang tidak mendapatkan Asimilasi dikarenakan tidak memiliki 

kemampuan/skill dan keterampilan meski telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa 

pidana nya. 

 Adapun syarat para narapidana tindak pidana korupsi yang ingin 

melaksanakan namun belum membayarkan denda yang diwajibkan dibayarkan 

kepada negara negara juga tidak dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial. Sebab 

Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat 

dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.59 

 Proses administrasi membutuhkan wakiu yang cukup Iama serta program 

pembinaan Asimilasi kerja sosial ini tidak diwajibkan bagi narapidana untuk ikut, 

mereka berhak untuk memilih program pembinaan yang ada, oleh karena itu salah 

satu penyebab kurangnya yang mengikuti program Remisi Kerja Sosial ini. 

 Permasalahan terkait narapidana residivis tidak dapat menjalankan Asimilasi, 

narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat menjalankan 

Asimilasi, narapidana yang berkelakuan buruk juga tidak dapat menjalankan 

 
59  Asnidar, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 

2022). 
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Asimilasi, yang menjadikan kurangnya narapidana yang dapat melaksanakan 

asimilasi kerja sosial ini.60 

 

b. Eksternal 

 Peran masyarakat menjadi faktor utama “ketika peaksanaan Asimilasi dilihat 

dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar LAPAS untuk 

bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program kerja Asimilasi kerja 

sosial ini“. 

 “Faktor kebudayaan masayarakat wilayah Sulawesi Selatan khususnya di 

wilayah kota Makassar yang di dominasi oleh masayarakat suku bugis cenderung 

memiliki stigma negatif terhadap narapidana dan memilih untuk menjauhi 

narapidana karena mereka berbahaya“.  

 “Berdasarkan observasi penulis, interaksi terhadap pengunjung masih 

terbatas karena letak tempat kerja untuk Asimilasi narapidana sedikit jauh dari 

tempat pengunjung LAPAS yang membesuk Narapidana. Sehingga menurut 

penulis, kemungkinannya kecil terjadi interaksi antara Narapidana yang 

berAsimilasi dengan pengunjung karena Narapidana hanya terfokus berada di 

dalam ruang kerja tersebut“. 

“Untuk Asimilasi Luar LAPAS, dalam Asimilasi Kerja Sosial ini dapat 

dilihat dari sikap bersedianya CV atau lembaga sebagai pihak ketiga, bekerjasama 

dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk memberikan kesempatan 

kepada narapidana menjadi Buruh Bangun di lokasi tersebut. Interaksi yang terjadi 

antara narapidana dengan beberapa masyarakat saat di lokasi. Melalui Asimilasi ini, 

secara langsung terjadi pembauran antara narapidana dengan masyarakat di 

lingkungan tempat ia berAsimilasi sesuai dengan hakikat dari Asimilasi di dalam 

perundangundangan, “ namun fakta di lapangan banyak lembaga menolak 

bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar untuk 

 
60 Fadil, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar, 27 Mei 2022). 
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melaksanakan Asimilasi dengan alasan takut narapidana tersebut akan mengulangi 

kejahatannya dan menyebabkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan. 

“Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya 

pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk 

mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses 

Asimilasi kerja sosial. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat 

takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. 

Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau 

membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara 

psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat 

terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa 

narapidana tidak ingin berAsimilasi. “ 

“Adapun kurangnya sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan 

tentang pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial ini sehingga banyak pihak yang 

mempertanyakan tentang bagaimana bisa seorang narapidana dapat keluar dari 

Lapas padahal masa pidananya belum berakhir. Sehingga hal ini menjadi pro dan 

kontra di masyarakat. “ 

“Pada akhirnya, Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan 

membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan 

(lembaga pemasyarakatan) menerapkan peraturan, tidak akan tercapai tujuan 

pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam 

hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana 

itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk 

menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah 

perundang-undangan. “ 
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2. Faktor Pendukung 

a. Narapidana, Petugas, dan Masyarakat 

Narapidana itu sendiri, memiliki keinginan untuk melaksanakan Asimilasi 

Kerja Sosial sebab Narapidana sebagai pemeran utama yakni dengan diberikan 

pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan 

membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta 

dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan 

negara. 

Petugas dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang baik, 

mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang 

profesional, juga menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan 

perawatan kesehatan narapidana. 

Masyarakat dapat menerima dan berbaur dengan narapidana, dengan tujuan 

agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan juga bisa 

memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta 

tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib. 

b. Sarana dan Prasarana 

Adanya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni perlengkapan 

perpustakaan dan juga adanya bantuan masyarakat termasuk petugas LAPAS 

dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana. 

Meningkatnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BLK, BNN, 

MUI, WALUBI, GKI Cilacap dan lain-lain dalam menyediakan tenaga pelatih atau 

pengajar dan peralatan-peralatan untuk pendidikan pembinaan kemandirian. 

Adanya transportasi untuk mengantar jemput narapidana dan petugas LAPAS 

dari Lembaga Pemasyarakatan menuju ke tampat pelaksanaan asimilasi kerja 

sosial, bahkan dapat digunakan juga untuk memudahkan petugas dan sanak 

keluarga yang hendak menjenguk narapidana yang sedang melaksanakan Asimilasi 

Kerja Sosial. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan remisi kerja sosial 

dalam mengatasi  kelebihan napi “over capacity” Studi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial dilembaga pemasyarakatan 

sudah berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah 

berjalan sesuai dengan peraturan pembinaan narapidana“, sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai dengan 

data dan penjelasan yang diberikan, narapidana yang telah 

memenuhi syarat yang berlaku berhak untuk mengajukan untuk 

melaksanakan remisi kerja sosial, dengan regulasi dasar hukum atau 

acuan perundang-undangan yang terdapat dalam penetapan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 20182018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

2. Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar cukup efektif terlihat dari hampir tidak adanya narapidana 

yang“menjadi residivis setelah melaksanakan asimilasi kerja sosial. 

akan tetapi program pembinaan Asimilasi kerja sosial ini tidak 

diwajibkan bagi narapidana untuk ikut, mereka berhak untuk 

memilih program pembinaan yang ada, oleh karena itu salah satu 

kurangnya yang mengikuti program“Asimilasi Kerja Sosial ini 

hanya 25 orang dalam empat tahun terakhir.  Dalam melakukan 

Kerja sosial, “narapidana di berikan kesempatan untuk berinteraksi 

sosial dengan masyarakat sekitar dan“lembaga bersangkutan. 

Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana dilaksanakan 
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dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni:  

a. Tahap Awal, dimulai dari 0- 1/3 masa pidana.  

b. Tahap Lanjutan Pertama, dimulai dari 1/3 – 1/2 masa 

pidana.  

c. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai dari 1/2 – 2/3 masa 

pidana.  

d. Tahap Akhir, dimulai dari 2/3 – Bebas masa pidana 

3. Faktor Penghambatan dan Pendukung yang dihadapi dalam proses 

Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

ada dua macam yaitu“: 

a. Faktor Penghambat terbagi atas dua, yakni Hambatan internal 

dan Eksternal, Hambatan Internal terdiri dari masalah terkait 

lembaga pemasyarakatan kurang membangun skill narapidana 

untuk mengikuti program - program pembinaan terkhusus 

Asimilasi kerja sosial, dan masalah terkait Narapidana sendiri 

masih terdapat yang tidak memenuhi syarat, terdapat 

pelanggaran di buku register F, dan tidak memiliki kemauaan 

untuk berAsimilasi. “dan Hambatan eksternal masalah terkait 

faktor kebudayaaan masyarakat. Peran masyarakat dalam proses 

Remisi Kerja di Lembaga  Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

belum banyak dirasakan oleh Narapidana karena sebagian 

masyarakat menerima kehadiran narapidana dan sebagian tidak 

bersedia menerima kehadiran narapidana ditengah-tengah 

lingkungan masyarakat. Walaupun kadang kala tidak sesuai 

harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran 

narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut 

apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat 

kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak 

secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan 

oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba 

untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin 

berAsimilasi. “ 
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b. Faktor Pendukung, yakni narapidana, petugas, dan masyarakat 

yakni dengan mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan 

kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya, 

dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, 

mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi 

petugas yang profesional dan masyarakat agar dapat menerima 

narapidana saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan juga 

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan narapidana saat 

melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial. 
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B. Implikasi Penelitian 

 

“Terkait dengan hasil penelitian ini, berdasarkan kesimpulan diatas 

terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan agar penerapan asimilasi 

kerja sosial dalam mengatasi  kelebihan napi “over capacity” dapat 

berjalan dengan optimal, maka dapat menyarankan agar: “ 

1. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami 

arti pentingnya Asimilasi Kerja Sosial, terutama di lingkungan 

tempat narapidana menjalani Kerja Sosial tersebut. 

2. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan motivasi atau 

dorongan kepada narapidana yang memiliki kemampuan/skill dan 

keterampilan untuk berAsimilasi di masyarakat, sehingga apa yang 

di miliki oleh narapidana dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga 

Pemasyarakatan, Masyarakat, dan Pribadi. 

3. Harus adanya regulasi yang lebih jelas mengatur masalah teknis 

mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam penyerahan laporan 

asimilasi, pengaturan akomodasi, tolak ukur spesifikasi yayasan 

yang digunakan asimilasi, dan pengaturan pengawasan dan 

pengawalan pidana yang berasimilasi kerja sosial ini, serta 

memberikan kesempatan narapina selain dari Tindak pidana korupsi 

untuk melaksanakan asimilasi. 
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