
 PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL 

NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  

KELAS II A KABUPATEN BULUKUMBA  

 

 
Skripsi  

 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 
Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN Aalauddin Makassar 

 

 

 

Oleh:  

MARSHANDA 
NIM: 50200120012 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  

2024 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Marshanda 

NIM    : 50200120012 

Tempat/Tgl. Lahir  : Bulukumba, 01 Maret 2003 

Jur/Prodi/Konsentrasi : Bimbingan Penyuluhan Islam 

Fakultas/Program  : Dakwah dan Komunikasi 

Alamat   : BTN Bumi Somba Opu Macanda 

Judul  : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan      

Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Kabupaten Bulukumba 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa 

skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti 

bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau di buat oleh orang lain, sebagian 

atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

hukum.  

 

 

Gowa, 27  Juni 2024 

Penyusun 

 

 

MARSHANDA 
NIM:5200120012 

 

 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

ا وَمِنْ إِ 
َ
سِن

ُ
ف

ْ
ن
َ
وْرِ أ ُ ُ

 بِالِله مِنْ شُ
ُ
عُوذ

َ
فِرُهُ، وَن

ْ
غ

َ
سْت

َ
 وَن

ُ
ه

ُ
عِيْن

َ
سْت

َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
ِ ن

ه
 لِِلَ

َ
حَمْد

ْ
 ال

َّ
  ن

ا مَنْ يَهْدِهِ 
َ
عْمَالِن

َ
اتِ أ

َ
ئ    سَيِّ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ه

َ
ادِيَ ل

َ
 ه

َ
لا

َ
لِلْ ف

ْ
 وَمَ يُض

ُ
ه

َ
 مُضِلَّ ل

َ
لا

َ
      اُلله ف

َ
 لا

ْ
ن

َ
أ

 
ْ
ن

ُ
ا بَعْد مَّ

َ
.، أ

ُ
ه

ُ
هُ وَرَسُوْل

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
، وَأ

ُ
ه

َ
 ل

َ
رِيْك

َ
ش

َ
هُ لا

َ
 اُلله وَحْد

َّ
 إِلا

َ
ه

َ
 إِل

Puji syukur kehadirat Allah swt. Tuhan semesta alam yang  senantiasa 

memberikan rahmat dan karunia serta kesabaran dan ketekunan kepada 

peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba”. Salawat serta salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang diutus 

oleh Allah swt. ke persada muka bumi sebagai suri tauladan dan menjadi 

rahmat bagi seluruh alam.  

Keberhasilan peneliti dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini 

peneliti banyak menghadapi suka duka, tetapi berkat pertolongan dari Allah 

swt. serta dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih terutama kepada:  

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor Bidang 

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M. Ag., 

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan, 

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M. Pd., Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M. 



v 
 

Ag., Wakil Rektor   Bidang Kerjasama, yang telah menyediakan fasilitas 

belajar sehingga peneliti dapat mengikuti kuliah dengan baik. 

2. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M. Pd., M. SI., MM,  Dekan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar beserta Dr. St. Aisyah. 

BM, S. Sos. I., M. Sos. I  Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Rahmawati 

Haruna, S. S., M. Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Dr. 

Syamsuddin, AB.M.Pd Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang 

telah memberikan berbagai fasilitas sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.  

3. Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I dan Dr. Hamriani, S.Sos.I, M.Sos.I, Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah 

memberikan fasilitas, bimbingan selama peneliti menempuh 

pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar. 

4. Dr. Andi syahraeni, M.Ag., pembimbing I dan Dr. St. Nasriah, M.Sos. I., 

Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan 

dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat 

menyelesaikan dengan baik.  

5.  Dr. Tasbih, M. Ag. Munaqisy I dan Ilham Hamid, S. Ag., M. Pd., M.Pd. I 

Munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan hati untuk 

kesempurnaan skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan 

ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultan 

Dakwah dan komunikasi.  

7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr. Andi Ibrahim, S. Ag., 

SS., M. Pd, serta Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 



vi 
 

beserta seluruh stafnya yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai 

pedoman bagi peneliti untuk penelitian skripsi ini.  

8. Staf fakultas dakwah dan komunikasi serta staf jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam Bapak Sofyan Basir S.Sos yang telah membantu 

semua pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan.  

9. Mutzaini, A,Md.IP.,S.Sos.,M.Si selaku kepala lembaga pemasyarakatan 

kelas II A Bulukumba dan staf lembaga pemasyarakatan kelas II A 

Bulukumba  yang telah memberi izin kepada peneliti untuk 

melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II A 

bulukumba. Terima kasih kepada bapak Abdurrahman, M.Pd.I sebagai 

informan kunci dan selurh informan yang terlibat dalam memberikan 

informasi kepada peneliti.  

10. Teman-teman jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 

2020 terkhusus kelas BPI A yang sama-sama berjuang serta semua 

pihak yang telah terlibat memberikan bantuan dan dukungan kepada 

peneliti selama proses penyelesaian skripsi. Serta Kepada teman kos, 

dan teman KKN yang telah memberikan semangat dan senantiasa 

saling mengingatkan satu sama lain 

11. Orang tua peneliti yang tercinta Syaharuddin Boy dan Suriani yang 

telah memberikan dukungan baik dari segi materi, doa dan nasihat 

yang benar-benar menemani dari nol. Dengan keyakinan peneliti 

bahwa selama ridho orang tua menyertai, maka semua urusan akan di 

permudah dan penguat bagi peneliti dalam mengahadapi hambatan-

hambatan yang di alami. Serta kepada saudara kandung Rizal, Aisyah, 

dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi. 



vii 
 

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak maka 

penyususunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan peneliti 

berharap semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam membuat 

skripsi mendapat rida dan rahmat-Nya. Peneliti menyadari sepenuhnya 

bahwa karya ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dengan 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat diharapkan 

untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. 

 

Gowa, 27 Juni 2024   

Penyusun, 

 

 

MARSHANDA 

NIM: 50200120012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 
 

JUDUL  ...................................................................................................................................          i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................................         ii 
KATA PENGANTAR ..........................................................................................................        iv 
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................       vii 
DAFTAR TABEL  ................................................................................................................         x 
PEDOMAN TRANSLITERASI  ........................................................................................        xi  
ABSTRAK  ............................................................................................................................        xv 

BAB I       PENDAHULUAN ..............................................................................................          1 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................          1 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..........................................          5 
C. Rumusan Masalah .................................................................................          6   
D.Kajian Pustaka/Penelitan Terdahulu .............................................          6 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................          9 

BAB II      TINJAUAN TEORETIS.....................................................................................         10 

A. Penyuluh Agama Islam ........................................................................        10 
B. Pembinaan Mental ................................................................................        19 
C. Narapidana ...............................................................................................        28 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN  .....................................................................        34 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ................................................................        34 
B. Pendekatan Penelitian ........................................................................        43 
C. Sumber Data ............................................................................................        44 
D. Metode Pengumpulan Data ...............................................................        45 
E. Instrumen Penelitian ...........................................................................        46 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...........................................        46 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................        49 

A. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan  
Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
II A Kabupaten Bulukumba ...............................................................        49 

B. Hasil Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Pem 
binaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II A Kabupaten Bulukumba…………………………………….       56 

BAB V       PENUTUP .........................................................................................................        64 

A. Kesimpulan ..........................................................................................        64 
B. Implikasi Penelitian ..........................................................................        64 

 
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................        66 
LAMPIRANLAMPIRAN ....................................................................................................        69 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................................        90 
 

 



ix 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel  4. 1  Daftar Organisasi Sub Bagian Tata Usaha Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba…………………….....…             38 

Tabel 4.2   Daftar Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II A Kabupaten  Bulukumba……………………………………………              39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب 
 Ta T Te ت 
 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
 Jim J Je ج
 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Se س 
 Syin Sy se nad ss ش 
 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 
 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Se غ
 Fa F Ef ف 
 Qaf Q Qi ق 
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل 
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ
 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda („). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tand
a 

Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A  ـــ  
 KASRAH I I  ـــ  
 ḌAMMAH U U  ـــ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

 

 

 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 
 

Huruf dan 
Tanda 

 
Nama 

 

ََ  ى ََ  ا | ...   ... 
Fathah dan 

alif atau ya 
A 

a dan 
garis di 

atas 
 

َِ ــى    ــــ  
Kasrah dan 

ya 
I 

i dan 
garis di 

atas 
 

 ـو 

ُ

َ 
Dammah 
dan    wau 

U 
u dan 
garis di 

atas 
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4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti  biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang  ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau  kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari 
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Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah ( الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

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

rujukan (CK DP, CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama   : MARSHANDA  
Nim  : 50200120012 
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembianaan Mental 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba 

Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana 

“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba” dengan sub 

masalah yaitu: 1. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan 

mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 

Bulukumba?, 2. Bagaimana hasil upaya Penyuluh Agama Islam dalam 

pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba?. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berlokasi 
di Jl Jendral Ahmad Yani No 13, Polewali, Kecematan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba. Pendekatan penelitian ini adalah Bimbingan  Penyuluhan Islam 
dan pendekatan Psikologi. Sumber data primer dalam penelitin ini adalah 
Addurahman sebagai informan kunci dan informan tambahan Abrar, Muh 
Syukri, serta enam orang narapidana. Sumber data sekunder yaitu buku, 
skripsi, jurnal, literatur, serta sumber data lainnya sebagai pelengkap. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan 
Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba: dengan memberikan 
pemahaman agama, memberikan pelatihan baca tulis Alquran, melatih 
keterampilan, dan pemberian motivasi, serta hasil dari upaya penyuluh dalam 
pembinaan adalah dapat dilihat dari perilaku positif meningkat, kemampuan 
baca tulis Alquran meningkat, percaya diri didepan umum, pembiasaan 
beribadah, dan memiliki keterampilan.  

Implementasi dari penelitian ini adalah: 1. Diharapkan kepada 
narapidana dapat menerapkan apa yang telah di berikan baik itu pengetahuan 
ataupun keterampilan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, ketika mereka kembali dilingkungan keluarga dan 
masyarakat, 2. Lebih meningkatkan pelayanan kondisi dalam Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba, membantu kebijakan yang 
lebih efektif dan penyuluh membangun jaringan dukungan yang positif.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah  

Pembinaan mental merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang 

pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada klien, bimbingan 

tersebut mengenai kondisi batin dan jiwa seseorang agar menjadi pribadi 

yang memiliki kesehatan mental dan bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari 

gangguan penyakit jiwa dan mampu menyesuaikan diri, sanggup 

menghadapi masalah-masalah dan goncangan-goncangan yang luar biasa, 

adanya keserasian fungsi jiwa, dan merasa dirinya berharga, berguna dan 

berbahagia serta dapat menggunakan potensi-potensi yang dimiliki 

semaksimal mungkin.1 

Manusia dibekali dengan potensi keimanan yang ada dalam dirinya, 

namun terkadang banyak orang yang belum terbiasa memanfaatkan atau 

menyalahgunakan potensi tersebut. Potensi yang Tuhan sediakan bagi 

manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia 

mampu mengembangkan dirinya melalui potensi bawaan seperti potensi 

emosional, fisik, intelektual dan keagamaan, secara fisik manusia terus 

berkembang, mental manusia terus berkembang, mengalami kedewasaan 

dan perubahan. Semua itu merupakan bagian dari potensi yang diberikan 

Tuhan kepada manusia sebagai makhluk pilihan. Potensi yang diberikan 

kepada manusia sejalan dengan sifat Tuhan dan sesuai dengan batas 

 

1M Sattu Alang, Kesehatan Mental (Cet IV; Makassar: Alauddin University Press, 2020), 
h. 3 
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kemampuannya sebagai manusia. Jadi sasaran pembangunan mental adalah 

mengembangkan dan mengarahkan apa yang ada dalam diri setiap individu 

secara optimal, sehingga setiap individu dapat bermanfaat bagi dirinya dan 

masyarakat pada umumnya.2  

Seseorang dikatakan sehat mentalnya bila terjalin secara harmonis 

antara fungsi psikisnya dengan fungsi fisiknya. Hal yang dapat dilakukan 

dalam kesehatan mental agar seseorang mendapatkan keseimbangan jiwa, 

menegakkan kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu 

memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan 

keberanian. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat membina jiwa yang sehat, 

berusaha mencegah kepatahan jiwa, mencegah berkembangnya macam-

macam penyakit mental dan sebab timbulnya penyakit tersebut serta 

mengusahakan penyembuhan.3  

Pembinaan mental sangat penting untuk narapidana untuk mencegah 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada manusia. Pembinaan yang 

dilakukan mampu membuat manusia menyadari fitrahnya sebagai khalifah 

dimuka bumi ini dan makhluk tuhan yang wajib mematuhi perintahnya yaitu 

menyembah dan mengabdi kepada Allah swt agar terjalin hubungan yang 

baik antara makhluk dan sang peng pencipta. Adapun sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembinaan mental oleh penyuluh agama yang baik 

sebagaimana dalam QS. An-Nahl/16:125 

 

 

 
2Husamah, Pengantar Pendidikan, (Cet; II, Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2019), h. 19-20. 

3Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Cet. XXIV; Jakarta: CV. Rajawali, 2019), h. 
77 
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Terjemahnya: 
Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat 
petunjuk.4 

 

Maksud yang terkandung dalam ayat diatas bahwa nabi saw. 

diperintahkan untuk mengajak kepada umat manusia dengan cara-cara yang 

telah menjadi tuntunan al-qu’an: al-hikmah, mauidhoh hasanah, dan 

wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara ini, nabi saw sebagai rasul 

terakhir dijamin akan berhasil mengajak umatnya dengan penuh kesadaran. 

Ketiga metode tersebut telah mengilhami berbagai metode penyebaran Islam 

maupun dalam konteks pendidikan.5 

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu sedang 

menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan dalam ruang geraknya 

berdasarkan keputusan hakim. Narapidana adalah orang yang terhukum 

yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-

tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan dari pengadilan. Tujuan 

dari hukuman ini adalah untuk berhenti dan melindungi masyarakat 

terhadap kejahatan yang dilakukannya. 

 
4Kementrian agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam dan Pembinaan 
Syari’ah, 2019), h. 281 

5Arief Setiawan dkk, Tafsir Ayat-Ayat Alquran Tentang Konsep Metode Pembelajaran, 
(Bandung: Universitas Bandung,2020), h. 18 
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Negara yang mengambil hilang kemerdekaan warganya harus tetap 

mencuckupi hak-haknya, seperti hak untuk hidup yang lebih baik. Tujuan 

dari lembaga pemasyarakatan yakni pembinaan pelanggar hukum, 

memperbaiki hubungan baik dengan dirinya maupun dengan masyarakat ini 

merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Dengan dasar 

inilah narapidana yang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan harus 

diberikan pembinaan agar mereka men jadi lebih baik lagi. Pemisahan 

pembinaan yang dilakukan hanyalah sebatas gender mereka. Dengan artian 

bahwa pembinaan yang diberikan sama, dan hasil yang diinginkan juga 

kearah yang lebh baik. Pembinaan yang diberikan kepada narapida dilakukan 

agar sikap dan perilaku mereka dapat berubah kearah lebih baik. Perubahan 

tidak langsung dengan cepat, melainkan melalui program-program yang 

diberikan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 

Penekanan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan lapas 

dimaksudkan agar mereka dapat memahami kondisi yang dialaminya, 

sehingga nantinya akan menjadikan narapidana memiliki kesadaran untuk 

mengubah sikap dan perilakunya.  

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba memiliki 

warga binaan saat ini berjumlah 526 orang. Di Lembaga ini ada beberapa 

macam bimbingan yang telah dijalankan oleh penyuluh, yaitu diantaranya 

bimbingan dan penyuluhan Islam.  

Bimbingan dan Penyuluhan Islam sangat penting terhadap narapidana 

salah satu cara dalam membina mental narapidana di Lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba agar mereka dapat 

melakukan kewajibannya dengan mendekatkan diri kepada Allah swt dan 

menjauhi larangannya. Melakukan pembinaan terhadap narapidana 
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merupakan hal yang tidak mudah. Dalam proses pembinaan mental 

narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba, 

pembinaannya itu meliputi pendidikan agama contohnya belajar baca tulis 

alquran, salat dan pengajian. Tujuan dilaksanakan pembinaan mental 

terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 

Bulukumba agar tidak dapat mengulangi kesalahan yang diperbuat dan 

sebagai efek jerah bagi mereka. Sehingga tidak di masukkan kembali kedalam 

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba, maka peneliti 

mengambil judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental 

narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam 

Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh 

karena itu penelitian ini akan difokuskan pada upaya yang dilakukan 

Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental narapidana dilembaga 

pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba.  

2. Deskripsi Fokus   

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka dapat dideskripsikan 

bahwa hasil peran Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental 

narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba 

yaitu:  

Peran Penyuluh Agama Islam adalah membantu narapidana atau 

tahanan dalam mengatasi masalahnya sehinnga mendapatkan sebuah solusi 

terkait masalah yang dihadapi oleh narapidana. 
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Pembinaan mental narapidana dapat memberikan bimbingan dengan 

cara memberikan bekal pendidikan memberikan pemahaman tentang 

pendidikan mental spiritual dan memberikan kegiatan-kegiatan jasmani atau 

hiburan. Adapun pembinaan lainnya yaitu penyuluh memberikan bimbingan 

salat, ceramah, melaksanakan kegiatan pengajian agar dapat mengatasi 

masalah yang dihadapi dengan memahami nilai-nilai agama dalam sehari-

hari serta dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho Allah swt.  

C. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat 

mengemukakan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana 

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental Naraidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba? dan dari pokok 

permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental 

narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Bagaimana hasil Upaya Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan 

mental Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 

Bulukumba?  

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Kaitannya dengan Buku-Buku 

a. Buku yang berjudul “Psikologi Pemasyarakatan” oleh Wahyu Safuddin. 

Didalam buku ini membahas tentang psikologi warga binaan untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. 
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Memberikan persiapan atau bekal terhadap warga binaan dan anak didik 

pemasyarakatan merupakan hak-hak yang harus ditunaikan.6 

b. Buku “Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan” oleh 

Bambang Poernomo. Di dalam buku ini membahas tentang proses 

pelaksanaan pembinaan narapidana di masyarakat dengan berbagai 

pembinaan agar para narapidana dapat dibina berdasarkan pedoman 

pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, baik 

secara individu maupun kelompok.7 

c. Jurnal dengan judul “Pembinaan Mental terhadap Narapidana Perempuan 

di Lembaga Pemasyarakatan” yang ditulis oleh Adi Nugroho dan Mitro 

Subroto, memaparkan bahwa pembinaan yang diberikan terhadap 

narapidana yaitu dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian guna 

untuk meningkatkan ketaqwaan kepada tuhan yang esa, intelektual, sikap 

dan perilaku.8 

2. Kaitannya Dengan Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsiani jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul 

“Implementasi Bimbingan Agama Islam terhadap pengguna Narkotika 

pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bollangi Sungguminasa”. Skripsi 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya- upaya yang digunakan dalam menanggulangi 

 
6Wahyu Saefuddin, Psikologi Pemasyarakatan (Jakarta: Kencana, 2020), h. 139 

7Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, h. 
38 

 8Adi nugroho dan mitro subroto,:“Pembinaan Mental terhadap Narapidana 
Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan”, jurnal intelektualita, vol. 10, no. 2 (2021): h. 295.  
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kecanduan narkotika yaitu memberikan terapi untuk menstabilkan emosi 

serta mengontrol diri. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fitrah jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2018 dengan judul 

“Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan bimbingan dan 

psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dalam 

pembinaan mental narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I 

Makassar adalah ceramah keagamaan, baca tulis Alquran pembiasaan 

ibadah, dan pemberian nasehat. Implikasi penelitian ini meningkatkan 

pelayanan kegiatan penyuluhan agama Islam terhadap narapidana guna 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Alam jurusan bimbingan dan 

penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul 

“Metode Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan 

Negara (Rutan) Kelas II B Kabupaten Jeneponto”. Skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi, 

pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dakwah yang efektif dalam pembinaan akhlak 

narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Jeneponto yaitu 

materi dakwah sesuai dengan metode dakwah yaitu bil hikmah, diskusi 

dan ceramah agama. Implikasi penelitian ini untuk meningkatkan 

pelayanan kegiatan penyuluhan agama Islam terhadap narapidana.    

  Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka dapat berbeda 

dengan penelitian ini berbeda secara keseluruhan karena terdapat sudut 
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pandang atau kajian yang berbeda. Dan tidak ada satu pun yang membahas 

tentang Peran Penyuluh dalam Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. Adapun persamaan dari 

hasil penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan 

narapidana dan metode pendakatannya.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental 

narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba! 

b. Untuk mengetahui hasil Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental 

Narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II Kabupaten Bulukumba! 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitiaan ini baik secara 

teoritis, praktis, maupun akademik adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambahkan informasi 

tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan 

mental narapidana serta bisa dijadikan pedoman atau acuan pada 

penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan acuan para pembina 

dalam hal bimbingan penyuluhan Islam untuk meningkatkan mutu 
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bimbingan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten 

Bulukumba.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

   

A. Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam  

Penyuluh Agama Islam, menurut bahasa adalah rangkaian tiga terma 

yang masing-masing memiliki makna dan arti yang berbeda, sengaja disusun 

dan disatukan untuk membahasakan keinginan dari yang menyusunnya guna 

tercapainya tujuan pekerjaan dan kegiatan yang menjadi tujuan. Bila 

didefinisikan kata demi kata; penyuluh adalah kata kerja dengan akar kata 

suluh yang bermakna teliti, kritis, memotivasi, mengobarkan, memajukan, 

melejitkan ataupun mengembangkan. Mendapatkan awalan (pe) yang 

menunjukkan subjek dari pelaku, dengan perubahan yang disesuaikan 

dengan ejaan yang disempurnakan hingga hasil akhirnya adalah penyuluh 

yang berarti orang yang melakukan dan melaksanakan tugas sebagai 

pengobar, pendorong, pelejit sesuatu yang belum ditentukan.1  

Pengertian agama dapat dilihat dari dua sudut, yaitu doktriner dan 

sosiologis psikologis.2 Secara doktriner, agama ialah suatu ajaran yang 

datang dari Tuhan yang berfungsi sebaga pembimbing kehidupan agar 

manusia dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ajaran agama 

merupakan ajaran yang baik, benar dan juga sempurna. Akan tetapi 

kebenaran, kebaikan dan kesempurnaan suatu agama belum tentu melekat 

pada diri manusia. Secara doktrin, agama adalah konsep bukan realita. 

 
1Marsidi, Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi 

Beragama, (Cet. 1; Malang: Guepedia, 2021), h. 11-12 

2Achmad Mubarok dkk., Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT. Bina Rena 
Prawira, 2020),h. 4 
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Adapun agama secara sosiologis adalah perilaku manusia yang dijiwai oleh 

nilai-nilai keagamaan yang merupakan getaran batin yang dapat mengatur 

perilaku manusia, baik hubungannya dengan Tuhan maupun sesama 

manusia. Agama dalam perspektif ini merupakan pola hidup yang telah 

membudaya dalam batin manusia sehingga ajaran agama kemudian menjadi 

rujukan dari sikap dan orientasi hidup sehari-hari. Agama adalah konsep 

yang mengatur setiap perilaku manusia yang menjadi tuntutan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kata agama, berarti menjalankan segala sesuatu menurut aturan 

agama atau ajaran sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan 

lingkungannya. Secara terminologi agama adalah ikatan. Oleh karena itu, 

agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. 

Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari 

manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca 

indera, namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari.3 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah orang 

yang melaksanakan tugas sebagai pendorong, penyemangat, penggerak 

maupun penyemarak setiap kegiatan yang tumbuh ditengah-tengah 

masyarakat, menuju pada keteraturan dan kelanggengan hidup, guna 

terwujudnya kemajuan dalam kehidupan menuju masyarkat yang sejahtera 

dunia dan akhirat yang pada gilirangnya akan menciptakan ketenangan dan 

 
3Kementrian, Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 15 
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kedamaian sebagaiamana yang dikandung oleh Islam yang menjadi rahmat 

bagi semesta alam.   

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam  

Berdasarkan keputusan menteri agama (KMA) nomor 79 tahun 1985 

Penyuluh Agama Islam mempunyai tiga fungsi yang disebut trilogy yaitu 

fungsi informative edikatif, fungsi konsultasif, dan fungsi advokatif. Secara 

bahasa fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran 

diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapakan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai 

jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.  

a. Fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam memposisikan 

dirinya sebagai da’i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, 

menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan 

sebaik-baiknya sesuai tuntunan Alquran dan sunnah Nabi saw.  

b. Fungsi konsultatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk 

turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi 

masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga ataupun 

persoalan masyarakat secara umum.  

c. Fungsi advokatif Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral 

dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaanya 

terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang 

merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.4 

 Namun demikian dalam praktiknya fungsi informatif, edukatif, 

merupakan fungsi yang selama ini dominan, meskipun fungsi informatif dan 

edukatif yang dijalankan kegiatan tabligh yang sebenarnya sudah mampu 

 
4Nova Nurulita, dkk. Penyuluh Agama diera digital (UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

lekkas, 2021), h. 23-24 
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dilakukan oleh dai lokal. Akibatnya hanya beberapa penyuluh saja yang 

dianggap sudah mampu bekerja dengan baik, namun sebagian besar jejak 

Penyuluh Agama Islam dianggap sunyi karena ada beberapa yang belum 

menunjukkan kerja yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

masyarakat harus popular dimata masyarakat. Dan harus menjadi penyuluh 

yang mampu menyelesaikan masalah, baik itu urusan dunia maaupun 

akhirat.  

Penyuluh Agama harus menjalankan fungsi yang lainnya, mengingat 

problem masyarakat yang muncul semakin banyak yang bervariasi. Untuk 

menjalankan tugas tersebut penyuluh dapat menggunakan metode coping 

dalam konseling, intervensi pendampingan, dan juga memainkan fungsinya 

sebagai broker dengan memberikan rujukan ke lembaga lain. Sebagai 

Penyuluh Agama Islam bisa menjadi penghubung antara kebutuhan klien 

dengan lembaga-lembaga terkait yang menyediakan sumber-sumber yang 

dibutuhkan klien.5 dalam menjalankan fungsinya, penyuluh agama 

melaksanakan empat bidang kegiatan secara bersama-sama dan 

berkesinambungan, yaitu bimbingan, penyuluhan, konsultasi agama, dan 

pembangunan memlalui bahasa agama. Bimbingan agama berarti kegiatan 

memberikan arahan yang dilakukan oleh penyuluh agama berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan tertentu. Sedangkan penyuluhan agama berarti 

kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama berupa penerangan dan 

penyampaian ajaran agama kepada masyarakat.  

Kosultasi agama kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam 

upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-

 
5Mahasiswa BKI 5C, Penyuluhan Agama Di Era Digital, (Bandung: Uin Sunan Gunung 

Djati, 2021), h. 23-24 
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persoalan yang muncul. Kosultasi agama ini, baik dilakukan secara 

perorangan maupun kelompok, tentunya penyuluh agama harus dapat 

melayaninya dan memberikan solusi alternatif pemecahan berdasarkan 

norma dan nilai-nilai agama. Adapun pembangunan dengan bahasa agama 

untuk mensikseskan program-program pembangunan yang berskala 

nasional maupun daerah.6 

Maka ada tiga tujuan yang harus dicapai dari kegiatan bimbingan 

penyuluhan, konsultasi, dan pembangunan dengan bahasa agama yaitu; 

menciptakan pribadi, dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada 

tuhan yang baha esa, membina komunitas masyarakat yang toleran dan 

hidup rukun, mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam 

pembangunan nasional. 

3. Tugas Penyuluh Agama Islam  

Tugas dan tanggung jawab utama Penyuluh Agama Islam tercantum 

dan dijelaskan dalam keputusan dirjen bimas Islam nomor DJ. II/432/2016 

tentang petunjuk teknik pengangkatan pendidik non-PNS yang berkaitan 

dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tanggung jawab penyuluh. Dalam 

agama, Penyuluh Agama Islam non PNS memiliki tiga fungsi utama yaitu 

menginformasikan, mendidik, konsultasi, dan advokasi. 7 

Penyuluh Agama Islam non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh 

Agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan Agama Islam dalam 

bidang keIslaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan 

 
6Abdul Rahman, Menjadi Penyuluh Agama Professional, (Cet. I; Bandung: Lekkas, 

2018), h. 9 

7Kusnawa, Aep. “Urgensi Penyuluhan Agama Islam, Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 5. No. 17 
(januari 2011), h. 5 
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kementrian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas 

sebagai berikut: 

a. Penyuluh pemberantas buta huruf Alquran, yang bertugas untuk secara 

bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf 

Alquran 

b. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan 

keluarga yang sakinah.  

c. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan potensi 

pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.  

d. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi 

pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.  

e. Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim 

Indonesia yang sadar halal.  

f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong 

masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.  

g. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk 

membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku 

radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.  

h.  Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi 

berwenang dalam proses rahabilitasi pengguna napza dan ODHA dengan 

pendekatan spiritual.8 

Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata 

melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau 

pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa 

 
8Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, 2017, h. 13 
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bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan 

maupun pengalamannya. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk 

menyampaikan keagamaan dan pembangunan.   

4. Metode Penyuluh Agama Islam  

Secara umum metode diartikan sebagai cara untuk mendekati 

masalah sehinggah diperoleh hasil yang memuaskan. Metode Penyuluh 

Agama Islam terdiri dari menjadi metode langsung dan metode tidak 

langsung: 

a.  Metode Langsung  

Metode langsung adalah metode dimana penyuluh atau pembimbing 

melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang 

dibimbing atau masyarakat. Metode ini dapat dibagi lagi menjadi beberapan 

bagian yaitu: Metode pembinaan dengan lisan, metode ini merupakan suatu 

cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu 

cita-cita,  pandangan dan pendapat tentang suatu hal yang berhubungan 

dengan Islam. Misalnya, percakapan pribadi dan kunjungan kerumah 

masyarakat atau individu yakni penyuluh atau pembimbing melakukan 

percakapan langsung dengan pihak yang dibimbing atau yang diberikan 

penyuluhan sekaligus mengamati keadaan rumahnya atau bahkan 

mengadakan diskusi kelompok bersama orang yang dibimbing dan memiliki 

permasalahan yang sama.9 Metode pembinaan dengan tangan atau bil yad, 

metode ini merupakan suatu mekanisme yang mengusahakan terwujudnya 

ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial mengikuti prosedur kerja 

 
9Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam (Jogjakarta: UII Press, 2001), h. 

92 
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potensi manusia yang berupa pikiran, hati, fisik yang nampak dalam 

keutuhan kegiatan operasiona (amal nyata).10 

b. Metode Tidak Langsung  

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan 

konseling/penyuluhan Islam yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam 

melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual 

maupun kelompok, bahkan massal. Metode tidak langsung misalnya, Metode 

individual Melalui surat menyurat, melalui telpon dan internet. Metode 

kelompok , Melalui surat kabar, melalui radio, melalui papan bimbingan dan 

melalui televisi.11 

Metode yang digunakan dalam melakukan proses bimbingan 

penyuluhan Islam dapat disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi, 

tujuan yang dihadapi masalah dan keadaan yang dibimbing atau diberikan 

penyuluhan.  

5. Landasan Penyuluh Agama Islam 

a. Landasan Filosofis  

Landasan utama Penyuluh Agama Islam adalah Alquran dan sunnah 

rasul serta penetapan-penetapan pemerintah baik dalam bentuk intruksi 

maupun surat keputusan Menteri yang berwewenang dan selanjutnya 

dijadikan sebagai landasan filosofis.12 Sebab keduanya merupakan sumber 

dari segala pedoman kehidupan umat Islam seperti firman Allah swt. Dalam 

QS. Ali Imran/ 3:104.  

 

 
10Faqih Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam, h. 93 

11Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami 
(Makassar: Alauddin Pers, 2015), h. 50 

12Marsidi, Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi 
Beragama, h.15 
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Terjemahnya:  
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.13 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dengan adanya 

kejadian-kejadian tersebut, maka Penyuluh Agama Islam bertugas 

mengarahkan masyarakat kejalan yang benar dengan cara meningkatkan 

kualitas beragama agar menjadi individu yang lebih baik serta berguna bagi 

nusa dan bangsa.  

b. Landasan hukum 

Sebagai landasan hukum Penyuluh Agama Islam adalah keputusan 

Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium penyuluh agama yaitu: 

Surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 

tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Keputusan 

menteri Negara koordininatif bidang pengawasan pembangunan dan 

pendayagunaan aparatur Negara nomor: 54 tahun 1999 tentang jabatan 

fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.14   

 

 

 

 

 
13Kementrian agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam dan Pembinaan 
Syari’ah, 2019), h. 63 

14Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10 
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4. Teknik-Teknik Penyuluh Agama Islam 

Konseling atau bimbingan mengandung suatu proses komunikasi 

antar pribadi yang berlangsung melalui komunikasi verbal dan non verbal. 

Teknik konseling yang verbal yang diberikan oleh konselor merupakan 

perwujudan pikiran dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor 

untuk membantu konseling pada saat tertentu pada saat tertentu. Teknik 

verbal yang dilakukan yaitu melakukan ajakan untuk memulai konselor 

mempersilahkan konseli menjelaskan masalah yang dialaminya, perumusan 

kembali pikiran atau gagasan pikiran, memberikan petunjuk tentang urutan 

langkah berpikir agar pemecahan masalah selesai, memberikan dukungan 

dan memberikan solusi kepada konseli. Teknik non verbal dilakukan dengan 

cara seyuman untuk menyatakan sikap menerima, cara duduk untuk 

menyatakan sikap rileks, berdiam diri untuk memberikan kesempatan 

kepada konseli berbicara, ekspresi untuk menunjang atau mendukung serta 

reaksi-reaksi verval, kontak mata, dan variasi dalam nada suara untuk 

menyesuaikan diri dengan ungkapan perasaan konseli.15  

B. Pembinaan Mental  

1. Pengertian Pembinaan Mental  

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 

proses, pembuatan, cara pembinaan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik. Pembinaan juga 

dapat diartikan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku 

individu serta membentuk kepribadiannya. Pembinaan merupakan bantuan 

dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau 

sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat 

 
15Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam, Penyuluh Agama dalam Kemodernan dan 

Kebhinekaan, (Bandung: BKI UIN Bandung, 2021). h. 187 
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mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan. 

Sedangkan mental berarti bersangkutan dengan batin, dan watak manusia, 

yang bersifat badan atau tenaga.16 Jadi pembinaan mental adalah suatu usaha 

pembinaan untuk memperbaiki dan memperbaharui tingkah laku seseorang 

menjadi kepribadian sehat serta bertanggung jawab dan menjadi manusia 

yang lebih baik lagi. Pembinaan mental juga sebagai suatu upaya menolong 

narapidana bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan tidak melaksanakan 

pekerjaan yang dinilai orang berbuat jahat, melalui proses membangun 

tingkah laku, termasuk pikiran atau emosi, watak serta perasaan orang atau 

sekelompok manusia dalam area lingkungan tertentu.  

Menurut Zakiah Daradjat pembinaan mental adalah semua upaya yang 

dilakukan secara sadar, berencana, teratur, terarah dan tujuannya jelas. 

Pembinaan mental dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan, 

bimbingan, dan pengawasan (control). Pembinaan mental adalah usaha 

untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku 

seseorang melalui bimbingan mental/jiwanya sehingga memiliki kepribadian 

yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani 

kehidupannya.17 

Pembinaan mental ialah bagian dari aktivitas bimbingan serta 

konseling, sehingga tujuan dari pembinaan mental tersebut tidak terlepas 

dari tujuan bimbingan serta konseling itu sendiri. Pembinaan Mental 

narapidana bertujuan supaya mereka bias menjadi manusia seutuhnya serta 

tidak mengulangi kesalahannya, tingkatkan keimanan selaku pengendalian 

 
16FItria Ridhowati, “Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi UIN Raden 
Intan Lampung, 2018, h. 219 

17 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan mental, (Jakarta: Bulan 
Bintang), h. 50 
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diri dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, mempunyai tubuh yang 

sehat dan berjiwa seni, serta mempunyai pemahaman bernegara selaku 

wujud cinta tanah air dalam sistem Perawatan pemasyarakatan sudah mulai 

berubah. Koreksi telah disesuaikan dengan filsafat Negara yaitu Pancasila, 

khususnya pengobatan tawanan. Sebuah sistem baru untuk membina 

narapidana secara berkala dengan tegas menyatakan bahwa tujuannya 

adalah untuk membina warga binaan adalah mengembalikan narapidana. 

Masyarakat dengan tidak melakukan kejahatan lain. Dijelaskan dalam Q. S Al-

Fajr/89:27-30 
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Terjemahnya: 
Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
rida dan diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-
Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.18 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah memanggil 

jiwa yang tenang dan damai ketika diwafatkan, yaitu jiwa yang suci karena 

iman dan amal saleh yang dikerjakannya, sehingga memperoleh apa yang 

dijanjikan Allah kepadanya. 

Pembinaan dilakukan secara institusi pelayanan pemasyarakatan 

tetap mengacu pada keputusan menteri Peraturan Peradilan Indonesia 

Nomor: N.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Ruang Lingkup Pembinaan 

bagi Narapidana pelayanan pemasyarakatan berdasarkan keputusan menteri 

kehakiman Nomor RI: Narapidana/Tahanan terbagi dua bidang: 

 

 
18Kementrian agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam dan Pembinaan 
Syari’ah, 2019), h. 593 
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a. Pembinaan Kepribadian 

1) Pembinaan kesadaran beragama 

2) Pembinaan kesadaran bangsa dan Negara 

3) Pembinaan kemampuan intelektual  

4) Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat 

5) Pembinaan kesadaran hukum.19 

b. Pembinaan Kemandirian  

Pembinaan kemandirian dalam pemasyarakatan melalui program-

program yaitu:  

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri 

2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil 

3) Keterampilan yang dikembangkan dengan bakat masing-masing.20 

 Pembinaan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu pembinaan yang 

memiliki pengaruh dan kontribusi dalam perubahan sikap mental mantan 

warga binaan yang telah Kembali kepada masyarakat. Pembinaan mental 

menjadi sangat penting bagi semua orang dan hendaknya pembinaan mental 

di mulai sejak dalam kandungan walaupun secara tidak langsung, terlebih 

untuk pmbinaan mental agama.21 

Pembina atau selaku penyuluh yang memberikan pembinaan kepada 

narapidana yang mempunyai sikap menyimpang upaya-upaya yang baik 

dilakukan yaitu: 

 
19Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di 

Luar KUHP (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, 2012). h. 4 

20Hariyanto Dwiatmojo. “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak 
Pidana”. Jurnal yudisial Vol, No. 1, (April 2013): h. 10 

21Sri Muryani. “Pembinaan Mental Keagamaan Dan Kinerja TNI AD Studi Kasus”. Jurnal 
Bimbingan dan Konseling, Vol 4, No. 2 (2020), h. 15  
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a) Membantu klien atau narapidana untuk menetapkan tujuan hidup agar 

kamu bisa menjadi manusia yang bisa hidup bahagia di dunia dan 

selanjutnya 

b) Konselor atau orang yang memberikan bimbingan memberikan 

informasi dan membimbing klien untuk menguasai, percaya pada 

keyakinan mereka di dalam perasaan hatinya. 

c) Konselor membimbing dan membantu klien untuk memahami hakikat 

doa dan penerapannya, konselor mengajak klien untuk melaksanakannya 

berdoa dengan khusyuk dan penerapannya. 

d) Konselor membantu klien untuk menguasai sikap dan menghindari sikap 

perbuatan jahat.22 

 Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak sekedar 

didetetapkan oleh anggaran maupun fasilitas serta sarana yang ada, tetapi 

dibutuhkan pula program- program kreatif yang gampang serta murah dan 

mempunyai akibat yang edukatif untuk masyarakat binaan pemasyarakatan. 

Oleh karena itu bentuk pembinaan wajib bertujuan buat berikan bekal hidup, 

baik bekal berupa material ataupun spiritual. Dalam konteks kehidupan 

beragama, pembinaan keagamaan bertujuan buat meningkatkan pemahaman 

serta memelihara norma agama secara terus menerus supaya sikap hidup 

manusia tetap terletak pada tatanan. 

Membina warga binaan tidak dapat di samakan dengan kebanyakan 

orang harus menggunakan prinsip -prinsip yang paling mendasar, kemudian 

dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan warga binaan. Ada empat 

komponen penting dalam pembinan warga binaan yaitu:  

 

 
22Ma’luf fadli, Metode Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, Skripsi IAIN Walisongo. 2015, h. 34 
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1) Diri sendiri, yaitu warga binaan itu sendiri.  

2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat  

3) Masyaratkat, adalah orang- orang yang berada di sekeliling warga 

binaan saat masih berada diluar lembaga pemasyarakatan. 

4)  Petugas, dapat berupa petugas kepolisisan, pengacara, dai, petugas 

sosial, konselor, rutan, balai hakim wasmat dan lain-lain.23 

Pembinaan terhadap warga binaan dilakukan secara terus menerus 

sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. System 

pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan sebagai makhluk 

tuhan, individu dan masyarakat. Dalam pembinaan dapat dikembangkan 

dengan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan 

elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam 

pembinaan.  

2. Tujuan Pembinaan Mental 

Pembinaan mental ialah bagian dari aktivitas bimbingan serta 

konseling, sehingga tujuan dari pembinaan mental tersebut tidak terlepas 

dari tujuan bimbingan serta konseling itu sendiri. Pembinaan Mental 

narapidana bertujuan supaya mereka bisa menjadi manusia seutuhnya serta 

tidak mengulangi kesalahannya, tingkatkan keimanan selaku pengendalian 

diri dalam melaksanakan kehidupan tiap hari, mempunyai tubuh yang sehat 

dan berjiwa seni, serta mempunyai pemahaman bernegara selaku wujud 

cinta tanah air.  

Tujuan pembinaan warga binaan merupakan membentuk warga 

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, 

 
23Mohammad Ekaputra, Sistem Pidana Didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut 

Konsep KUHP Baru, (Medan: Usu Press, 2010). h. 13 
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sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif 

berperan dalam pembgunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab. 

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintahan 

tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesioal, kesehatan jasmani dan 

rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

Menurut Harsono dalam bukunya “Sistem Baru Pembinaan Warga 

Binaan” Tujuan pembinaan adalah kesadaran. Kesadaran sebagai tujuan 

pembinaan warga binaan, cara mencapainnya dilakukn berbagai tahap.  

a. Mengenal diri sendiri  

b. Memiliki kesadaran agama  

c. Mengenal potensi diri  

d. Menenal cara memotivasi  

e. Mampu memotivasi orang lain  

f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi  

g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat  

h. Menjadi pribadi yang utuh.24  

3. Metode Pembinaan Mental  

Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pembinaan 

mental bagi narapidanan, oleh karena itu mereka berada dalam kesulitan 

mental yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan seperti tekanan batin, 

 
24C. I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, h. 80 
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gangguan perasaan dan kenakalan perilaku. Metode yang digunakan dalam 

membina mental narapidana antara lain yaitu:  

a. Wawancara, Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk 

mengetahui fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan penetaan 

mengenai kehidupan kejiwaan manusia.  

b. Metode Pembinaan Secara Berkelompok, Metode ini salah satu pembinaan 

yang dilakukan secara berkelompok. Metode ini dilakukan bila peserta 

binaan yang jumlahnya cukup banyak.  

c. Metode Non Direktif, Metode ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:  

edukatif, yaitu cara menungungkapkan tekanan perasaan yang 

menghambat perkembangan belajar dengan memperbaiki sumber 

perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan. Clien centered 

adalah cara untuk mengungkapkan tekanan batin dengan system 

memancing clien seperti, dengan satu atau dua pertanyaan yang terarah 

pada masalah.  

d. Metode Psikoanalitis, Metode ini dipergunakan untuk mengungkapkan 

segala tekanan batin yang sudah disadari lagi. Manusia yang mengalami 

kegagalan usaha dalam mengejar cita-cita dan haraannya akan 

menimbulkan tekanan batin semakin menumpuk. Bila tumpukan itu tidak 

dapat diselesaikan maka akan mengendap pada lapisan jiwa bawa sadar.  

e. Metote Direktif, Metode ini lebih mengarahkan pada peserta binaan untuk 

berusaha mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi.25 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembinaan mental 

antar lain; Menanamkan aturan pada manusia yaitu bertujuan untuk 

mengembangkan atau membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih 

 
25Patricia J. S. Putri dkk, Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan 

Narapidana, Jurnal Lex Crimen Vol X, No. 3, (April 2021), h. 27 
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terorganisir atau terorganisir di kemudian hari, sekaligus menjadi bekal 

terbaik atas sesuatu hal jalan hidup, Menanamkan rasa tanggung jawab yakni 

bertujuan agar setiap manusia bisa atau harus bertanggung jawab penuh atas 

pilihan dan keputusannya. Supaya apa yang mereka pilih bisa menjadi 

tanggung jawab mereka masing-masing, Menanamkan rasionalitas dan 

merasa ingin diakui adalah suatu upaya pembinaan mental yang bertujuan 

agar setiap manusia dapat berfikir serta melakukan suatu hal positif tanpa 

merugikan seseorang. Menanamkan Kedisiplinan yakni betujuan agar setiap 

manusia bisa melaukan sesuatu tanpa perintah dan dapat melaksanakan 

kegiatan tersebut dengan cepat dan tepat. Adapun prinsip-prinsip untuk 

bimbingan dan pembinaan mental yaitu:  

1) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum ia mauk dalam Lembaga 

2) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas panacasila 

3) Narapidana itu hanya dijatuhi hilang kemerdekaan  

4) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi 

masyarakat 

5) Tiap orang atau manusia harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia tersesat. Tidak boleh menganggap bahwa narapidana itu 

jahat 

6) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara  

7) Pekerjaan yang diberikan narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau 

negara saja. 
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8) Rasa obat tidak dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan.  

9) Saran fisik Lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan.  

10) Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 26 

Pembinaan mental dapat terwujud dengan adanya keserasian yang 

sunguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri 

antara manusia dengan dirinya serta lingkungannya, yang berlandaskan 

keimanan dan ketakwaan dan bertujuan untuk mencapai hidup yang 

bermakna dan bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu, unsur agama 

merupakan hal yang sangat penting bagi pengupayaan dan penerapan 

prinsip-prinsip pembinaan mental.     

C. Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana 

adalah orang yang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak 

pidana. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang – undang Nomor 22 tahun 2022 

tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana 

yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga 

pemasyarakatan, menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 

2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang 

menjalani pidana penjara atau waktu tertentudan seumur hidup atau 

terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang 

 
26Siti Aisyah dkk, Prinsip Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Kegiatan Pembinaan 

Mental di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jurnal Agama Dan 
Pendidikan Islam Vol. 12, No. 2, (Desember 2020), h. 21 
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menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah 

seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara 

dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyaratan. Narapidana 

merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negatif 

berupa tindak kejahatan melanggar hukum dan norma-norma.  

 Narapidana adalah narapidana yang sedang menjalani pidana dan 

hilang kebebasan dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan terpidana 

adalah orang pribadi yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan hilangnya 

kemerdekaan adalah narapidana harus berada di lembaga pemasyarakatan 

untuk jangka waktu tertentu, jadi Negara mempunyai peluang penuh untuk 

memperbaikinya. 

Uraian di atas relevan dengan pendapat Djisman Samosir dalam 

Bukunya, Fungsi Pemenjaraan dalam Sistem Pidana di Indonesia, 

memberikan Pengertian narapidana adalah sebagai berikut: “Tahanan adalah 

seseorang yang menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan berdasarkan 

putusan pengadilan yang tidak berubah lagi, akibat kejahatan yang telah 

dilakukan”. 27 

Penggolongan warga binaan sesuai dalam pasal 1 ayat 5 dapat 

dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu: 

a. Narapidana yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga pemasyarakatan  

 

 

 

 
27Djisman Samosir, Fungsi Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Jakarta: PT 

Erlangga, 2017), h. 23 
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b. Anak didik pemasyarakatan,  

1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan 

menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan anak paling lama 

sampai 18 tahun. 

2) Anak negara yaitu anak anak yang berdasarkan keputusan pengadilan 

yang diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di 

Lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 

tahun. 

3) Anak sipil yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan 

ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan anak paling lama 6 bulan 

bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun 

bagi mereka yang saat penempatan pengadilan berumur 14 tahun dan 

setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama 

sampai berumur 18 tahun.28  

c. Klien pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan 

BAPAS, dalam pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, maka 

terdapat penggolongan WBP berdasarkan: 

1) Umur 

2) Jenis kelamin 

3) Lama pidana yang di berikan 

4) Tindak pidana yang dilakukan  

5) Kriteria lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan 

pembinaan.29 

 
28Wilsa, Lembaga pemasyarakatan, sejarah dan perkembangannya (Cet I; Yogyakarta: 

deepublish, 2020), h. 4 

29Rahmat Hi. Abdullah “Urgensi penggolongan Narapidana dalam Lembaga 
Pemasyarakatan”. Junarl Ilmu Hukum Vol, 9 No. 1, (Januari-Maret 2015), h. 53 
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Penempatan seorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspek 

pengamanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah 

berpengaruh terhadap privasi tahanan, semakin luas kesempatan yang 

diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut 

semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya.  

2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana 

Semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan 

semakin berpengaruh di penjara karena semakin lama seorang tahanan 

menjadi tahanan, maka pengawasan terhadap dirinya semakin berkurang. 

Oleh karena itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan warga 

binaan pemasyarakatan sangat penting untuk menghindari adanya gangguan 

keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1995 tentang pemasyarakatan disebutkan 13 hak yang diperoleh narapidana, 

yaitu:  

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

b. Mendapatkan perawatan baik perawatan baik perawatan rohani maupun 

jasmani. 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.  

d. Mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak. 

e. Menyampaikan keluhan.  

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang.  

g. Mendapatkan upah atau premi pekerjaan yang dilakukan.  

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu 

lainnya. 
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i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

j. Mendapatkan kebebasan bersyarat. 

k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (menurut penjelasan hak lain-lain adalah hal politik, hak 

memilih, dan hak keperdataan lainnya).30   

Adapun kewajiban warga binaan pemasyarakatan yaitu taat 

menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang di anutnya serta 

memelihara kerukunan beragama, mengikuti seluruh kegiatan yang di 

programkan, patuh taat, dan hormat kepada petugas, mengenakan pakaian 

seragam yang telah ditentukan, memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai 

dengan norma kesopanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian 

serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan 

lingkungan hunian, dan mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh 

petugas pemasyarakatan.  

 Menjalani kehidupan didalam Lapas adalah konsekuensi hukuman 

atas perilaku melanggar yang pernah dilakukan. Hilangnya kebebasan serta 

label baru yang biasa disematkan juga melekat pada warga binaan. Proses itu 

menimbulkan gejala-gejala psikologis yang dialami oleh warga binaan. Gejala 

psikologi yang sering muncul meliputi depresi, kecemasan, dan sikap 

menarik diri dari lingkungan sosial. 

 

 

 

 

 
30Wahyu Saefuddin, Psikologi Pemasyarakatan, h. 137 
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3.  Faktor  yang Mempengaruhi Mental Narapidana  

 Mental narapidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk: 

a. Lingkungan Penjara, Kondisi penjara, kelebihan atau kekurangan dalam 

interaksi sosial, tingkat keamanan, dan kebijakan penjara dapat 

mempengaruhi kesejahteraan mental narapidana. 

b. Riwayat Hidup, Pengalaman hidup sebelumnya, termasuk trauma masa 

kecil, pengalaman kekerasan, atau penyalahgunaan zat, dapat berdampak 

pada kesehatan mental seseorang. 

c. Hubungan Sosial, Kehilangan hubungan dengan keluarga dan teman-

teman di luar penjara dapat menyebabkan perasaan isolasi dan kesepian 

yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. 

d. Akses terhadap Perawatan Kesehatan Mental, Keterbatasan akses 

terhadap perawatan kesehatan mental di dalam penjara dapat 

menyulitkan narapidana untuk mendapatkan bantuan yang mereka 

butuhkan. 

e. Stigma dan Diskriminasi, Narapidana sering menghadapi stigma sosial 

yang kuat, yang dapat mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan mental 

mereka. 

f. Kondisi Fisik, Kondisi fisik yang buruk, seperti kurangnya kebersihan, 

kelebihan berat badan, atau gangguan tidur, juga dapat memengaruhi 

kesehatan mental narapidana. 

g. Kesempatan Pembelajaran dan Pengembangan Diri, Akses terhadap 

program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, atau kegiatan 

rekreasi di dalam penjara dapat memengaruhi tingkat kepuasan dan 

kesejahteraan mental narapidana. 
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h. Pengelolaan Stres, Kemampuan narapidana untuk mengelola stres dan 

konflik dalam kehidupan penjara dapat berdampak pada kesehatan 

mental mereka. 

 Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang intervensi yang 

efektif untuk mendukung kesejahteraan mental narapidana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan lokasi penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif 

yang biasa lebih dikenal dengan istilah naturalistic inquiry.1 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan sowbaal, teknik pengumpulan dengan 

gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.2 Pandangan lain 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk 

mengeksplorasi dan memperkuat prediksi tentang sesuatu gejala yang dapat 

diterapkan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.3 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 

mengamati peristiwa dilapangan yang berhubungan langsung dengan Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental narapiana di lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba. 

  

 
1Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 

2017), h. 15 

2Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet 1; sukabumi: CV jejak 2018), h. 8 

3Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya (Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2007), h. 14 
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2. Lokasi Penelitian  

S. nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, 

dam kegiatan.4 Penelitian ini tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam                                                                            

pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 

Kabupaten Bulukumba dijalan. Jendral Ahmad Yani no. 13 kabupaten 

Bulukumba, karena melihat tempat ini ada pembinaan warga binaan yang 

dilakukan oleh Pegawai Rutan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba. 

a. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 

Bulukumba 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba atau biasa disebut 

Lapas Bulukumba adalah salah satu unit pelaksana tugas dilingkungan 

kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Sulawesi selatan. 

Lembaga Pemasyarakan kelas II A Bulukumba berlokasi di Jalan Jendral 

Ahmad Yani No. 13, Polewali 92561 Kecamatan Gantarang Bulukumba. 

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba yang mampu menampung 

hingga 526 orang, dimana 376 narapidana dan 150 tahanan, yang saat ini 

dipimpin oleh bapak Mut zaini, A. Md.IP.,S.Sos.,M.SI. Setiap periode masing-

masing kepala Lembaga Pemasyarakatan yaitu:  

1) Suluh Pamungkas, Bc. IP (1984-1922) 

2) Andi Raja Lanimtja (1992-2000)  

3) Drs. Abdul Latif Ambo (2000-2005) 

4) Achmad Daron, S.H (2005) 

 
4S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsinto, 2019), h. 43 
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5) Fathuluddin Alif, Bc. IP, S.H (2006-2007) 

6) Drs. H Muh Arifin, M. Si (2007-2008) 

7) Andi Putranto, S. H (2008-2012) 

8) Drs. Budi Priyatnomo, M.H (2012-2014) 

9) Samaluddin Bogra, Bc. IP., S.IP (2014-2016)  

10) Heru Sutiono (2016-2019)  

11) Saripuddin Nakku, S. Sos, S.H (2019-2021) 

12) Mut zaini, A. Md. IP., S. Sos., M. SI (2022 sampai sekarang)  

Mengetahui sejarah agensi sangatlah penting. Karena dari sejarah 

tersebut kita bisa mengetahui tentang sejarah berdirinya lembaga ini. Hal ini 

tentu mempunyai implikasi yang sangat penting. Begitu pula dengan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Lembaga pemasyarakatan 

Kelas II A Bulukumba dibangun sejak tahun 1920 tepatnya di Jalan Jendral 

Sudirman, dimana pada saat itu masih lapas kelas III. Pada tahun 1982 

dipindahkan ke jalan Jendral Ahmad Yani tapi saat ini berubah menjadi jalan 

pahlawan. Pada tahun 2003 lapas kelas III berubah tingkatan menjadi lapas II 

B, maka dengan keputusan Menteri kehakiman RI Nomor.M.6.PR.07.O3 

Tahun 2003, tanggal 3 Desember 2003, tentang peningkatan kelas maka 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bulukumba ditingkatkan statusnya 

menjadi kelas II A.  

b. Letak Geografis  

Sebelah utara kantor berbatasan dengan pemukiman penduduk, 

sebelah timur berbatasan dengan sinjai, sebelah selatan berbatasan dengan 

pemukiman penduduk. Lapas Bulukumba dengan luas tanah 28.641 m2 dan 

luas bangunan 13.837 m2..  
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Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba meliputi, 

halaman depan, halaman utama, dalam dan pos jaga disetiap sudut bangunan 

yang dibatasi tembok.  Bangunan utama terdiri atas porter, ruang 

perkantoran, ruang dharma wanita, ruang rapat, ruang siding, ruang 

konseling, koperasi, Gudang, dan terdapat masing-masing lima sel dibelakang 

ruang utama. Setelah melewati ruang porter terdapat ruang jaga, Gudang 

penyimpanan barang, ruang kunjungan/ruang besuk dan taman. Memasuki 

halaman dalam tepatnya dibagian tengah terdapat sarana didalamnya 

terdapat fasilitas olahraga, lapangan upacara serta masjid. Kamar hunian 

terdiri atas blok besar dibagi tiga dalam satu kamar yaitu blok pertama dan 

kedua terdapat disebelah timur halaman dalam dan sebelah utara terdapat 

ruang dapur, Gudang, ruang aula, klinik, registrasi, dan ruang bimbingan 

kerja.  

c. Visi dan Misi   

1) Visi  

Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba terdepan 

dalam pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 

(reintegrasi social), dan menjunjung tinggi prinsip pengayoman pada 

masyarakat dan individu.  

2) Misi  

Mengoptimalkan pelaksana perawatan tahanan, pembinaan dan 

pembimbingan WBP (warga binaan pemasyarakatan) dalam rangka 

penegakan hukum, pencegahan, penanggulangan kejahatan serta pemajuan 

dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).  

d. Tujuan  
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Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 

bertanggung jawab.   

Tabel 4.1 

Organisasi Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bulukumba 

NO NAMA JABATAN 

1 Drs. Darwis syam, M.H KA. Subag Tata Usaha 

2 Baharuddin, S. Sos Kaur Umum 

3 Muh. Syukri, S. Sos Kaur Keegawaian Dan Keuangan  

4 Rajamuddin S. Sos Staf   

5 A. Feriani Sabri Staf 

6 Bau Syahyuni Samad Staf 

7 Misfahuddin Machmud Staf 

8 Arqam Zahreza Royanow Staf 

9 Faizal Hamzah Staf 

10 Edy Busdayanto Staf 

11 Zuljalali Staf 

12 Rahman Staf 

13 Ardiansyah AR Staf 
Sumber: Papan Potensi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba 
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KASI KAMTIB 

KA.RUPAM 

4 

KA.RUPAM 3 

KASUBSI 
KEAMANAN 

 

KASUBSI SARANA 
KERJA  

KASUBSI BIMPAS 
DAN KEPERAWATAN  

KASI KEGIATAN 
KERJA 

KASI BINADIK 
 

 

KA. KPLP 

KASUSBSI   
PENGELOLAAN HASIL 

KERJA 

KASUBSI 
REGISTRASI 

 

 

KASUBSI PELAPORAN  

Ka.RUPAM 2 

KA.RUPAM 1 

KA. SUBAG TATA 

USAHA 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KELAS II A BULUKUMBA 

 

STRUKTUR ORGANISASI  

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BULUKUMBA 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Papan Potensi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAUR KEPEGAWAIAN 
DAN KEUANGAN KAUR UMUM 
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Tabel 4.2 
Data Kepegawaian 

 

 

JENIS 

GOLONGAN  

JUMLAH 

 

KET 

PENDIDIKAN JUMLAH KET 

II III IV SLTP SLTA D3 S1 S2 

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

PRIA 7 20 3 6 5 3 2 23 1 1 1  70   43  26 2 71  

WANITA  2  2 1 2  3     10   4 2 4  10  

JUMLAH 7 21 3 8 6 5 2 26 1 1 1  80   47 2 31 2 81  

Keterangan:  

Eselon III a            : 1 orang 

Eselon IV a            : 5 orang  

Eselon V a              : 8 orang  

JFT                            : 4 orang 

Administrasi          : 30 orang 

Staf Pengamanan : 33 orang 

Jumlah                      : 81 orang  

Sumber: papan potensi lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Bulukumba  

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba 

tersebut, maka dapat diuraikan tugas masing-masing pejabat struktural yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba  

Kepala lembaga bertugas mengkoordinasikan pembinaan, kegiatan 

kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha 

meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam pencapaiantujuan pemasyarakatan.  
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2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Bertugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah 

tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan 

administrasi dan fasiliatif di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba. 

Sub tata usaha terdiri dari: 

a. Kepala urusan kepegawaian dan keuangan bertugas melaksanan urusan 

kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

b. Kepala urusan umum bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, 

perlengkapan dan ke rumah tanggapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Bulukumba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

3. Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)  

Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga 

pemasyarakatan, termasuk administrasi keamanan dan ketertiban. KPLP juga 

memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi seluruh tahanan dan 

narapidana, kemudian menerima, menempatkan dan mengeluarkan tahanan 

dan narapidana serta memonitor keamanan dan tata tertib yang telah di 

berlakukan, untuk tahanan dan narapidana juga membuat laporan berita 

acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban. KPLP dipimpin oleh kepala 

dan membawahi empat orang pegawai staf.  

4. Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik  

Bertugas memberikan program dan kegiatan pembinaan dan 

pembimbingan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam 

rangka persiapan narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat. Kepala 
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Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik ini membawahi 2 (dua) kepala 

Sub Seksi, yaitu: 

a) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bertugas 

menyelenggarakan pembinaan bagi para narapidana, terdiri dari 

pembinaan mental, rohani, dan fisik serta meningkatkan pengetahuan 

asimilasi serta perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

b) Kepala Sub Seksi Registrasi bertugas melakukan dan membuat 

pendataan statistik dan dokumentasi tahanan dan narapidana. 

5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja  

Bertugas memberikan bimbingan latihan kerja serta mengelola hasil 

kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan 

narapidana dan anak didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat. 

Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi 2 (dua) Kepala Sub Seksi, yaitu: 

a) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan, mengeluarkan 

dan menyimpan fasilitasi sarana atau peralatan kerja berdasarkan 

kebutuhan narapidana dan anak didik.  

b) Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hasil Kerja bertugas memberikan 

bimbingan, latihan kerja, dan mengelola hasil kerja sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan 

narapidana dan anak didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Bulukumba.  

6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban  

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan admnistrasi keamanan dan 

ketertiban, mengatur jadwal tugas dibidang pengamanan, dan pendataan 

serta pemeliharaan perlengkapan keamanan sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di 
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lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala seksi ini juga membawahi 2 

(dua) orang Kepala Sub Seksi, yaitu:  

a) Kepala Sub Seksi Keamanan bertugas menyelenggarakan keamanan dan 

ketertiban, mengatur dan membuat jadwal tugas pengamanan dan 

penerimaan perlengkapan pengamanan sesuai dengan peraturan dan 

petunjuk yang berlaku.  

b) Kepala Sub Seksi Pelaporan bertugas membuat laporan keamanan dan 

ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan 

pola fikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 

penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak 

menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner. Adapun 

pendekatan yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam ini adalah salah satu 

pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu baik 

fisik maupun rohaniah dalam mengihindari atau mengatasi kesulitan dalam 

hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.5 Pendekatan 

bimbingan ini bersifat terencana dan mencegah, sedangkan untuk proses 

konseling dalam menghadapi proses penyembuhan baik bagi mereka yang 

mengalami masalah. 

 
5Muhammad Andri Setiawan dkk, Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan 

Qur’ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Hidup (CV Budi utama, oktober 2020), h. 36 
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Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam yang dimaksudkan adalah 

sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai 

sebuah bentuk pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan 

terhadap warga binaan. Pendekatan ilmu ini di gunakan karena objek yang 

diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan atau bimbingan. 

2. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan psikologi disini, ialah melakukan pengamatan proses 

gejala-gejala kejiwaan manusia atau tingkah laku manusia, seperti halnya 

terhadap narapidana yang ingin disampaikan pesan dakwah melalui 

bimbingan agama yang digunakan dalam pembinaan narapidana. Pendekatan 

ini menjelaskan setiap pendekatan teoritis utama atau paradigma dalam 

psikologi dan membicarakan bagaimana psikologi membantu kita untuk 

memahami perilaku, pikiran dan perasaan seseorang.6  

C. Sumber data  

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh, apabila 

penelitian menggunakan kuisinoer atau wawancara dalm pengumpulan 

datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab 

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun secara lisan. Sumber 

data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu.  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian sebagai 

informan yang mesti diwawancarai secara mendalam, yaitu penyuluh agama  

pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba, pegawai Lembaga 

pemasyarakatan kelas II A dan narapidana. Informan kunci dalam penelitian 

 
6 Matt Jaarvis, Pengenalan Ilmu Psikologi Dan Tentang Pendekatan Psikokologi 

Perilaku, (Nusumedia, 2021), h. 2 
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ini adalah penyuluh lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten 

Bulukumba. Dan informan tambahannya adalah pegawai dan narapidana 

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. Narapidana 

yang diwawancarai yaitu 6 orang.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

mengumpulkan data untuk melengkapi sumber data primer yang diperoleh 

dari dokementasi atau studi mengenai kepustakaan yang terkait 

permasalahan yang diteliti seperti: buku, majala, Koran, internet serta 

sumber data lainnya yang dapat dijadikan data pelengkap.  

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi 

dilapangan. Hal yang perlu diobservasi haruslah diperhatikan secara detail, 

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

dijadikan informasi tetapi dengan cara mempersiapkan pertanyaan, 

mengamati serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap 

muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, 

wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di 

lapangan.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data 

melalui dokumentasi berupa foto atau gambar yang di dapat saat penelitian 

dengan menggunakan kamera. Dokumentasi juga ini bisa menjadi pelengkap 

dari hasil observasi dan wawancara karena adanya dokumentasi bisa 

menjadi sumber daya yang stabil, yaitu dengan menunjukkan suatu fakta 

yang telah berlangsung agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

didapatkan, dalam hal ini calon peneliti menimpan dalam bentuk foto-foto 

dan data yang relevan dengan penelitian ini.7  

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, yakni 

peneliti memiliki peran pelaksana, menganalisis, perencana yang 

menguraikan data hingga pelapora hasil penelitian.8 Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Oleh karena itu calon peneliti harus menggunakan instrumen 

penelitian seperti: pedoman wawancara, handphone serta alat tulis.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah dari hasil 

pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga dapat dijadikan data 

untuk penelitian lebih lanjut.9 Dalam mengolah data penulis menggunakan 

teknik analisis data. 

 
7Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Cet. XXV; Bandung: alfabeta, 2017), 

h. 83 

8Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68 

9Nana Sudjana, Penelititan dan Penilain Pendidikan (Cet, V; Bandug: Sinar Biru, 2009), 
h. 128 
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2. Analisis Data 

Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa pengertian analisis data 

sebagai “usaha secara sistematis mencari dan mengatur catatan dari 

wawancara, observasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti terhadap kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai tamu bagi orang lain.10 Adapun langkah-langkah 

teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menghentikan perhatian 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang timbul 

daricatatan tertulis di lapangan.11 Reduksi data diharapkan dapat 

memberikan manfaat kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Dengan kata lain hasil keseluruhan penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang layak 

digunakan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

ada diperoleh sebagai informasi yang lebih sederhana dan mudah 

digunakan memahaminya.12 Penyajian data dimaksudkan untuk 

menentukan pola bermakna dan memberikan kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan juga mengambil tindakan.13 

 
10Ahamad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, UIn Antasari Banjarmsin, vol. 17, no 33 

(2018): h. 84 

11Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Sukabumi: 
CV Jejak, 2018), h. 243 

12Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian, (Makassar: Perpustakaan Nasional RI, 
Katalog Dalam Terbitan, 2016), h. 73 

13Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248 



49 
 

Penyajian data kualitatif dapat berupa catatan lapangan, grafik, 

jaringan, grafik dan matriks. Penyajian data bertujuan untuk memberikan 

informasi terstruktur dan memudahkan pembaca melihat dan memahami 

data. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi 

masing-masing Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat 

sementara dan akan berubah jika bukti kuat ditemukan untuk mendukung 

panggung tersebut pengumpulan data selanjutnya.14 Kegiatan ini meliputi 

pencarian makna data serta memberikan penjelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14Sugiono, Metodologi PenelitianKuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 253 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba  

1. Mengadakan Kerja Sama dengan LAPAS  

Kerja sama antara penyuluh dan Lembaga pemasyarakatan sangat 

penting dalam pembinaan mental narapidana. Program-program pembinaan 

meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melalui kerja 

sama, penyuluh dapat memberikan pendampingan dan bimbingan yang lebih 

efektif kepada narapidana untuk membantu mereka mengatasi masalah 

mental dan meningkatkan kualitas hidup mereka setelah masa hukuman 

berakhir. Hal ini sejalan yang di katakana olen Abdurrahman selaku 

penyuluh Lapas:  
Kami sangat antusias untuk menjalin kerja sama dengan Lapas 
Bulukumba dalam upaya medukung program rehabilitasi sosial 
tahanan.  Mereka berkomitmen untuk menyediakan pelatihan dan 
sumber daya yang diperlukan bagi tahanan serta bekerja sama dengan 
staf Lapas untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan 
dengan lancer dan efektif. Kami percaya bahwa melalui kerja sama, 
kami dapat mebantu tahanan mempersiapkan diri untuk kembali 
kemasyarakat dengan lebih baik.1 

Kemudian Muhammad Syukri selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan 
menambahkan: 

 Dari pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya menjalankan tanggung 
jawabnya sebaik mungkin. Inti dari program pembinaan ini adalah 
untuk meningkatkan kesadaran beragama narapidana guna 
membentuk karakter yang kuat dalam iman dan perilaku moral yang 
baik, yang mana fokusnya adalah pada tindakan-tindakan yang sesuai 
dengan ajaran agama.2  

 

 
  1 Abdurrahman (44 tahun), Penyuluh, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024)  

 2Muhammad Syukri (43 tahun) Kaur Kepegawaian dan Keuangan, Wawancara di 
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba, (17 Februari 2024) 



51 
 

Kerja sama antara penyuluh dan Lapas sangat penting dalam 

pembinaan mental narapidana, meliputi pembinaan kepribadian dan 

kemandirian. Melalui kerja sama ini, penyuluh memberikan bimbingan 

efektif kepada narapidana, membantu mereka atasi masalah mental, dan 

meningkatkan kualitas hidup pasca masa hukuman. Lapas Bulukumba 

berkomitmen mendukung program rehabilitasi sosial dengan menyediakan 

pelatihan dan sumber daya yang diperlukan serta bekerja sama dengan staf 

Lapas untuk kelancaran program. Fokus utama adalah meningkatkan 

kesadaran beragama narapidana untuk membentuk karakter yang kuat 

sesuai ajaran agama. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba memusatkan 

perhatian pada pembinaan kepribadian, dan kemandirian para narapidana. 

Namun, dalam penerapan dua metode pembinaan tersebut, terdapat strategi 

khusus yang dimanfaatkan agar pembinaan dapat sesuai dengan kebutuhan 

para narapidana.   

2. Memberikan Pemahaman Keagamaan   

Memberikan pemahaman keagamaan dalam konteks pembinaan 

narapidana melibatkan pendekatan yang memberikan dukungan terhadap 

narapidana. Hal ini mencakup pengajaran nilai-nilai agama, praktik 

keagamaan serta penguatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini 

menjadi penting karena agama sering kali menjadi sumber kekuatan dan 

inspirasi bagi narapiana. Dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A 

Bulukumba melakukan ceramah guna untuk memberikan pencerahan, 

nasihat dan penjelasan terkait aspek keagamaan. Hal ini sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Abdurrahman selaku Penyuluh Agama Islam:   
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Sebelum menyampaikan ceramah, kami terlebih dahulu melihat kondisi 
narapidana. Dalam pendekatan kami, kami memberitahu penceramah 
untuk tidak menggunakan materi yang menakutkan atau menghakimi, 
tetapi untuk fokus pada aspek bertawakal dan berikhtiar. Tujuannya 
adalah untuk mengurangi beban mental narapidana dan membantu 
mereka beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari secara lebih 
manusiawi. Dampak positif dari pendekatan ini terlihat dari tingginya 
antusiasme narapidana dalam mengikuti pembinaan dan aktif bertanya 
serta mendalami materi yang disampaikan.3 

Kemudian Abrar selaku staf pembinaan mengatakan  
Orang yang mengisi ceramah biasanya dari Wahda Islamiyah, yang 
dipimpin oleh bapak Irwan Asis. Dalam kegiatan ini, hanya penceramah 
yang berperan aktif sementara para pendengar termasuk narapidana 
berfokus pada apa yang disampaikan oleh penceramah. Terkait materi 
ceramah dapat diserahkan oleh penyuluh.4  

Kemudian IR selaku narapidana menambahkan  
Dengan adanya ceramah saya mampu mehamami lebih dalam tentang 
nilai-nilai agama dan bagaimana saya menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.5  

 Dengan banyaknya lembaga dari luar yang mendukung program-

program spiritual di Lembaga Pemasyarakatan, akan mempercepat proses 

perubahan narapidana dan tahanan menuju kedewasaan pribadi, khususnya 

dalam hal keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Pemahaman 

keagamaan yang diberikan kepada narapidana haruslah inklusif dan 

menghormati berbagai keyakinan agama. Hal ini memastikan bahwa setiap 

narapidana merasa didukung dan dihargai dalam perjalanan spiritual 

mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam proses 

rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan dikatakan RW Narapidana pencurian: 
Adanya pembinaan ini, saya percaya bahwa melalui pembiasaan ini 
saya dapat menemukan kedamaian batin, memperbaiki hubungan 

 
3Abdurrahman (44 tahun), Penyuluh, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 

4Abrar (32 tahun), staf pembinaan, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 

5IR (35 tahun), Narapidana, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024)  
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dengan diri sendiri dan tuhan serta mempersiapkan diri untuk kembali 
kemasyarakat dengan lebih baik setelah masa penahanan.6 

 Melalui pembinaan beribadah ini, narapidana dapat terbantu untuk 

menjalani kehidupan didalam penjara dengan lebih bermakna, membimbing 

mereka menuju perubahan yang positif, dan mempersiapkan mereka untuk 

kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.  

3. Memberikan pelatihan BTQ 

Memberikan pelatihan baca-tulis Alquran (BTQ) kepada narapidana 

merupakan langkah positif untuk Memberikan memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk belajar, memperbaiki diri, dan mendapatkan manfaat 

spiritual. Terkait pembinaan mental, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba juga memberikan baca tulis Alquran kepada para 

narapidana yang di lakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Pembinaan baca 

tulis Alquran dipimpin oleh penyuluh. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

Abdurrahman sebagai penyuluh:  
Pembinaan baca tulis Alquran ini bertujuan untuk agar narapidana 
menjadi lebih baik dan bermafaat bagi dirinya dan masyarakat dan juga 
narapidana mampu membaca Alquran setelah keluar dari lembaga 
pemasyarakatan kelas II A Bulukumba. Narapidana juga biasanya 
menyetor hafalannya dan ada buku kontrol yang di sediakan.7 

Kemudian DY narapidana narkoba juga mengatakan:  
Dengan adanya pembinaan baca tulis Alquran saya sangat bersyukur 
karena dari pembinaan ini saya bisa mengetahui banyak bacaan-bacaan 
huruf hijaiyah dalam Alquran.8 

Proses pembinaan baca tulis Alquran dilaksanakan, kepala pembinaan 

melakukan seleksi terhadap narapidana. Hal ini narapidana membutuhkan 

bimbingan khusus dari penyuluh. Seleksi oleh petugas pembinaan bertujuan 

 
   6RW (24 tahun) Narapidana. Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 Februari 2024)  

7Abdurrahman (44 tahun), Penyuluh, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 

  8DY (24 tahun) Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumb, (16 Februari 2024)  
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untuk memberikan model pembelajaran sesuai kemampuannya masing-

masing.  

Pembinaan baca tulis Alquran bagi narapidana harus disertai dengan 

dukungan yang memadai, termasuk pengawasan yang tepat dan bimbingan 

dari petugas Lapas dan penyuluh. Dengan pendekatan yang holistic dan 

terencana, pembinaan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam proses rehabilitasi narapidana dan mengurangi tingkat kriminalitas 

dimasyarakat.   

4. Memberikan motivasi  

Pemberian motivasi terhadap narapidana melalui upaya Penyuluh 

Agama Islam dalam pembinaan mental narapidana adalah langkah penting 

dalam mendukung proses rehabilitasi mereka. Penyuluh agama islam dalam 

memainkan peran sentral dalam membantu narapidana mengembangkan 

mental dan spiritual yang lebih baik. Tak hanya itu, motivasi diberikan untuk 

memberikan semangat untuk dapat kembali menjadi manusia yang produktif 

agar tidak mengulangi pelanggaran hokum kembali.  Hal ini sejalan yang 

dikatakan oleh Abdurrahman Penyuluh Agama Islam: 
Saat penyampaian ceramah kami juga memberikan motivasi terhadap 
narapidana setelah itu, penceramah membuka sesi tanya jawab dan 
diskusi terkait materi yang telah di sampaikan maupun itu dari luar 
materi. Selain itu narapidana juga bisa menyampaikan masalah yang 
mereka hadapi.9 

Kemudian MS Narapidana Penipuan juga mengatakan: 
Adanya pembinaan ini MS merasa nyaman menceritakan atau berbagi 
cerita terkait masalah-masalah yang saya hadapi sehingga saya merasa 
tenang.10 

 
9Abdurrahman (44 tahun), Penyuluh, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 

10MS (21 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, (16 Februari 2024)  
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Penting bagi mereka untuk memotivasi dirinya, motivasi diri adalah 

kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau 

melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Tanpa motivasi, seseorang 

tidak dapat mencapai apapun. Memahami motivasi memberi kita banyak 

wawasan berharga tentang sifat manusia.   

Semua memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri kalian, 

meskipun mungkin terkadang sulit untuk melihatnya. Setiap hari adalah 

kesempatan baru untuk mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Ingatlah 

bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kalian. Meskipun kalian 

mungkin telah membuat kesalahan di masa lalu, kalian memiliki kemampuan 

untuk memperbaiki diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. 

5.    Melatih Keterampilan  

Keterampilan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba meliputi kursus mebel, jahit menjahit, pembuatan 

bingkai foto dari koran, pengelasan, membuat dan lain sebagainya. Melatih 

keterampilan ini upaya pemberdayaan ekonomi kepada narapidana, tetapi 

juga memberikan pengetahuan tambahan kepada narapidana yang sudah 

memiliki keahlian tertentu. Ini penting karena tidak hanya memenuhi 

kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk 

memulai usaha sendiri setelah mereka bebas. Hal ini sejalan dengan yang 

dikatakan PA narapidana:  
Pentingnya pembinaan keterampilan ini dapat mengembangkan 
kemampuan saya dan berguna bagi diri saya setelah keluar dari LAPAS. 
Selain itu pembinaan keterampilan ini juga meningkatkan percaya diri 
serta saya dapat di beri kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik di masa depan. Keterampilan yang saya buat pertanian 
modern dengan menggunakan metode hidroponik dan masih banyak 
lagi keterampilan lainnya.11 

 
11PA (23 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 Februari 2024) 
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Pembinaan keterampilan yang biasanya hampir diikuti semua 

narapidana sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Pembinaan 

keterampilan ini memiliki efek positif bagi narapidana, tidak hanya 

membantu mengurangi kebosanan tetapi juga memberikan manfaat kepada 

mereka yang belum memiliki keterampilan tertentu. Melatih keterampilan 

juga menjadi opsi yang bermanfaat. Hal ini sejalan yang dikatakan Abrar 

selaku staf pembinaan:  
Di Lembaga Pemasyarakatan, kami berkomitmen untuk tidak hanya 
menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan 
kesempatan bagi para narapidana untuk memperbaiki diri dan 
mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Salah satu cara utama 
kami melakukan ini ada melalui pelatihan keterampilan. Kamu juga 
menyediakan berbagai pelatihan kejuruan yang dirancang untuk 
membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat 
digunakan untuk mencari pekerjaan setelah mereka bebas. Selain itu 
kami melibatkan mereka dalam dalam kegiatan praktis seperti 
pelatihan pertanian modern, pengelasan, pembuatan kerajinan tangan 
dan lain-lain.12   

Narapidana dapat diajarkan cara memulai dan mengelola bisnis kecil, 

sehingga mereka memiliki opsi untuk bekerja mandiri setelah keluar dari 

penjara. Pelatihan praktis lainnya, seperti pertanian, kerajinan tangan dapat 

memberikan keterampilan yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan 

nyata. Pegawai Lapas memberikan kesempatan untuk belajar dan 

berkembang, kami membantu narapidana untuk mengubah hidup mereka 

dan mengurangi resiko kembali melakukan tindakan criminal. Pelatihan 

keterampilan adalah investasi penting dalam masa depan mereka, dan 

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program-program ini.  

 

 
12Abrar (32 tahun), Staf Pembinaan, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 
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B. Hasil Upaya Penyuluh dalam Pembinaan Mental Narapidana di 

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bulukumba  

 Hasil dari upaya penyuluh dalam pembinaan mental narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba:  

1. Perilaku Positif Meningkat 

Peningkatan perilaku positif di antara narapidana adalah hasil dari 

berbagai faktor, termasuk program rehabilitasi yang efektif, dukungan 

psikologis dan emosional, pemberdayaan narapidana, implementasi sistem 

penghargaan dan hukuman yang adil, serta pendekatan restoratif dalam 

sistem peradilan pidana. Faktor-faktor ini bekerja bersama-sama untuk 

membantu narapidana mengatasi masalah mereka, memperbaiki perilaku, 

dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang 

positif.  

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Abrar selaku staf 

pembinaan:  
Narapidana mengalami perubahan dalam tingkat partisipasi 
narapidana dalam kegiatan positif, seperti mengikuti pelatihan 
keterampilan atau kegiatan sosial. Kami juga melihat perubahan dalam 
sikap dan perilaku narapidana, seperti peningkatan dalam ketaatan 
terhadap aturan, rajin beribadah dan respek terhadap sesama 
narapidana, serta upaya aktif untuk mengambil langkah-langkah positif 
dalam memperispakan diri untuk kembali ke masyarakat.13 

Kemudian AA narapidana narkoba mengatakan:  
AA merasa sangat terbantu dengan bimbingan dari petugas lapas dan 
penyuluh yang memberikan pencerahan atau ceramah. Dengan adanya 
pembinaan yang di laksanakan seperti pengajian, ceramah dan 
pelatihan BTQ, saya menyadari kesalahan yang telah saya perbuat serta 
saya merasa sangat menyesali atas tindakan yang merugikan orang lain. 
Selama di dalam lapas, saya telah berhasil membaca alquran dengan 
baik, menjalankan shalat tepat waktu, dan ikut serta dalam salat Jumat. 
Hati saya merasa lebih tentram dan tenang serta banyak perubahan 
dalam diri saya mulai dari sifat tingkah laku dan kedisiplinan saya 

 
13Abrar (32 tahun), Staf Pembinaan, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 
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karena dari itu, bisa mengedalikan emosi dan harapan saya adalah bisa 
diterima kembali di masyarakat setelah saya bebas dari lapas.14 

Dukungan sosial yang kuat juga dapat berperan penting dalam 

mendorong perubahan positif. Interaksi positif dengan staf penjara, konselor, 

atau anggota keluarga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dapat 

memberikan dorongan moral dan dukungan emosional yang diperlukan 

untuk mengatasi tantangan dan memotivasi narapidana untuk melakukan 

perubahan. Pemberdayaan narapidana juga merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan perilaku positif. Ketika narapidana diberi tanggung jawab dan 

kesempatan untuk berpartisupasi dalam kegiatan yang bermanfaat didalam 

penjara, mereka merasa memiliki nilai dan tujuan yang dapat memotivasi 

mereka untuk mengambil langkat-langkah positif.   

Penting untuk diingat bahwa peningkatan perilaku positif di antara 

narapidana membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang 

melibatkan berbagai faktor seperti rehabilitasi, dukungan sosial, 

penghargaan, dan pendekatkaman yang adil dalam penanganan perilaku 

kriminal. 

2. Kemampuan Baca Tulis Alquran Meningkat   

Untuk mencapai tingkat keberhasilan sesuai harapan, diperlukan 

kseriusan dan perhatian dari setiap tahanan. Secara keseluruhan, 

pembelajaran Alquran adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan 

dalam kemampuan mengucapkan kata-kata, huruf, dan memahami isi 

Alquran. Hal ini sejalan yang dikatakan RW narapidana pencurian: 
 Saat berada di tengah masyarakat, saya merasa kurang memiliki 
pengetahuan dalam membaca dan menulis Alquran. Namun, ketika 
berada di dalam penjara, saya mendapatkan banyak pengetahuan, ilmu 
tentang penyebutan yang benar, sehingga sekarang saya memiliki 
kemampuan yang baik dalam membaca Alquran serta saya lebih lancar 

 
14AA (23 tahun) Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 Februari 2024) 
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dalam membaca Alquran. selama mengikuti kegiatan pembinaan di 
LAPAS saya menyadari banyak perubahan dalam diri.15 

Pembinaan baca tulis Alquran dilakukan dengan maksud agar 

narapidana dapat membaca Alquran setelah mereka dibebaskan dari 

Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum memulai proses pembinaan literasi 

alquran, penyuluh dan stafnya melakukan seleksi terhadap narapidana untuk 

mengidentifikasi mereka yang memerlukan bimbingan khusus. Kemudian DY 

narapidana narkoba mengatakan:  
Saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan untuk meningkatkan 
kemampuan baca tulis Alquran didalam penjara. Dengan bimbingan 
dari Penyuluh Agama Islam dan partisipasi aktif dalam pembinaan ini. 
Saya telah melihat kemajuan dalam memahami dan menguasai bacaan 
huruf hijaiyah. Proses ini telah membuka pintu bagi saya untuk 
merasakan kedekatan spiritual yang lebih dalam dengan agama dan 
memberi saya kekuatan serta ketenangan ditengah-tengah tantangan 
kehidupan di penjara. Saya yakin bahwa dengan terus berlatih dan 
belajar, saya dapat meningkatkan kemampuan baca tulis Alquran dan 
mengambil manfaat dan petunjuk yang terkandung di dalamnya untuk 
membimbing saya menuju kebaikan.16  

 Peningkatan kemampuan BTQ (Baca Tulis Alquran) dikalangan 

narapidana dapat dipandang sebagai hasil dari upaya kolaboratif antara 

berbagai pihak dalam lingkungan penjara. Program-program pendidikan 

agama yang diselenggarakan di dalam penjara memberikan kesempatan bagi 

narapidana untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Alquran, 

tajwid, dan nilai-nilai Islam. Selain itu, dukungan dari pendeta, imam, atau 

konselor agama membantu dalam memberikan bimbingan langsung dan 

motivasi yang diperlukan bagi narapidana.  

Kegiatan kelompok seperti pengajian dan diskusi agama juga 

memberikan platform untuk pertukaran pemikiran dan dukungan antar 

 
15RW (24 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 februari 2024) 

16DY (24 tahun) Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumb, (16 Februari 2024)  
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narapidana. Melalui refleksi pribadi dan pemberdayaan diri, narapidana 

dapat merumuskan tujuan hidup yang lebih bermakna dan memperbaiki 

perilaku mereka sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, peningkatan 

kemampuan BTQ tidak hanya memperkaya spiritualitas narapidana, tetapi 

juga berpotensi membantu mereka mengembangkan keterampilan dan nilai-

nilai yang berguna untuk kehidupan masa depan mereka. 

3. Percaya Diri didepan Umum 

Percaya diri didepan umum adalah keterampilan penting yang dapat 

membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi. 

Dukungan emosional yang diperlukan bagi narapidana untuk mengatasi rasa 

takut dan kecemasan mereka dalam berbicara di depan umum. Dengan 

menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, penyuluh dapat 

membantu narapidana merasa lebih percaya diri untuk berbagi pemikiran 

dan pengalaman mereka. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh IR narapidana: 
Saya merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum karena 
dukungan dan bimbingan yang diterima dari para penyuluh di dalam 
penjara. Mereka membantu memahami nilai-nilai diri saya, mengatasi 
ketakutan saya, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang 
diperlukan. Sekarang, saya merasa lebih yakin dan siap untuk berbagi 
pengalaman saya dengan orang lain. Saya percaya bahwa saya memiliki 
sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada dunia, dan saya siap 
untuk melangkah maju dengan percaya diri dalam setiap kesempatan 
yang datang.17 

Kemudian MS narapidana mengatakan: 
Meskipun saya telah melakukan kesalahan di masa lalu, saya telah 
belajar bahwa kesalahan itu tidak mendefinisikan siapa saya. Saya 
percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan 
tumbuh, termasuk saya. Dengan bantuan dari program-program 
rehabilitasi dan dukungan dari staf penjara, saya telah mulai 
membangun rasa percaya diri yang lebih besar dalam berinteraksi 
dengan orang lain. Saya menyadari bahwa saya memiliki nilai dan 
potensi yang tak terbatas, dan saya berkomitmen untuk menggunakan 
kesempatan ini untuk meraih kesuksesan dan memperbaiki hidup saya. 

 
17IR (35 tahun), Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (17 Februari 2024) 
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Saya percaya bahwa dengan tekad dan kerja keras, saya bisa menjadi 
versi terbaik dari diri saya sendiri, bahkan di hadapan umum.18 

 Proses pembangunan rasa percaya diri, penghargaan terhadap 

dukungan yang diterima, dan tekad untuk mencapai perubahan positif 

meskipun tantangan yang ada di hadapan mereka. Ini adalah contoh yang 

menginspirasi dari bagaimana seseorang dapat memperbaiki diri dan 

membangun masa depan yang lebih baik, bahkan di tengah-tengah kesulitan 

dan keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa narapidana tersebut menghargai 

upaya-upaya untuk membantu mereka melalui proses rehabilitasi dan 

pemulihan. 

4. Pembiasaan Beribadah  

Pembiasaan beribadah yang biasa dilakukan salat berjamaah ataupun 

salat jumat. Tujuannya adalah untuk melatih narapidana agar terbiasa 

menjalankan salat lima waktu dan tidak meninggalkan salat. Narapidana 

yang memiliki pemahaman yang baik terhadap semua pengajaran yang telah 

diberikan dan bersedia untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari 

tanpa perlu diperintah. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh PA narapidana 

pencurian:  
Semenjak saya berada dalam lapas saya mengalami banyak perubahan 
dalam diri. Yang dulunya tidak pernah melaksanakan salat lima waktu, 
tidak tahu baca tulis alquran dan Alhamdulillah saya terbiasa 
melaksanakan salat, tidak pernah meninggalkan salat ataupun 
melaksanakan salat dengan tepat waktu.19 

Pembinaan pembiasaan beribadah oleh narapidana telah mengalami 

perubahan positif dalam dirinya mengungkapkan pengalamannya. Dia 

menunjukkan kesediaanya untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari, 

 
 18 MS (21 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 februari 2024)  

 

19PA (23 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, (16 februari 2024) 
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serta mengalami perubahan posotif dalam perilaku dan spritualitasnya. Hal 

ini menegaskan pentingnya pembiasaan beribadah sebagian dari upaya 

rehabilitasi dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

Kemudian AA narapidana juga mengatakan: 
Saya menemukan kedamaian dan ketenangan melalui pembiasaan 
beribadah di dalam penjara. Praktik-praktik keagamaan seperti shalat 
dan membaca Alquran telah menjadi pijakan utama bagi saya dalam 
menjalani masa hukuman ini. Meskipun situasinya sulit, beribadah 
memberi saya struktur dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari di 
penjara. Saya percaya bahwa melalui pengabdian kepada agama saya, 
saya dapat menemukan harapan dan kekuatan untuk meraih 
perubahan positif dalam diri saya. Saya yakin bahwa dengan terus 
berpegang teguh pada pembiasaan beribadah, saya dapat 
mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang lebih baik dan 
bermakna setelah saya bebas nanti.20 

Pembiasaan beribadah merupakan cara bagi narapidana untuk 

menemukan ketenangan, harapan, dan komunitas di tengah-tengah masa 

penahanan mereka. Ini adalah bagian penting dari proses rehabilitasi dan 

transformasi yang membantu narapidana mempersiapkan diri untuk 

reintegrasi ke masyarakat setelah mereka bebas. Pembiasaan beribadah juga 

dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika narapidana. Melalui refleksi 

spiritual dan kontemplasi, mereka mungkin mulai mempertimbangkan 

perbuatan mereka dan mencari jalan menuju pertobatan dan perubahan 

yang positif. 

5. Memiliki Keterampilan  

Memiliki keterampilan kepada narapidana adalah dampak positif bagi 

mereka. Selain itu untuk mengurangi kebosanan, kegiatan ini juga 

memberikan manfaat bagi narapidana yang belum memiliki keterampilan 

khusus. Pembinaan ini mampu membantu narapidana belajar menjadi 

mandiri, sehingga mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 

 
20AA (23 tahun) Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 Februari 2024) 
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memulai usaha mandiri setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini 

sejalan yang dikatakana oleh MS narapidana narkoba:  
Dengan adanya pemberian keterampilan saya sangat senang karena 
dapat mengurangi kebosanan dan bermanfaat bagi diri, selain itu saya 
juga mendapatkan pengetahuan yang banyak. Sehingga saya dapat 
membuat berbagai keterampilan seperti membuat lemari, cermin meja 
dan lain-lainnya pembinaan keterampilan ini bisa menjadi peluang 
kerja setelah saya keluar dari penjara.21 

 Pembinaan keterampilan berperan penting dalam mengembangkan 

bakat-bakat narapidana, yang kemudian dapat membuka peluang kerja dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Memiliki keterampilan memberi 

narapidana kesempatan untuk merasakan harga diri dan percaya diri yang 

mungkin hilang selama masa penahanan. Keterampilan yang dikuasai di 

dalam penjara membantu mereka mempersiapkan diri untuk hidup yang 

lebih baik setelah dibebaskan. Ini dapat meliputi keterampilan kerja, 

kewirausahaan, atau bahkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Hal ini 

sejalan yang dikatakan oleh PA narapidana:  
Saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan untuk mengembangkan 
keterampilan di dalam penjara. Menguasai keterampilan tertentu telah 
memberi saya rasa percaya diri dan harapan untuk masa depan. 
Sebelumnya, saya merasa terpuruk dan tidak yakin apa yang bisa saya 
lakukan setelah saya bebas. Tetapi sekarang, dengan keterampilan yang 
saya pelajari di dalam penjara, saya merasa memiliki kemampuan yang 
dapat saya andalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan 
mengambil langkah positif dalam hidup. Saya yakin bahwa 
keterampilan yang saya pelajari di dalam penjara akan menjadi fondasi 
yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi saya dan 
keluarga saya setelah saya bebas.22 

Selain itu, keterampilan baru dapat menjadi alternatif yang positif 

untuk mengisi waktu luang mereka di penjara, mengalihkan perhatian dari 

 
21MS (21 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kabupaten Bulukumba, (16 februari 2024)  

 

22PA (23 tahun), Narapidana, Wawancara, di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A 
Kabupaten Bulukumba, (16 februari 2024) 
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perilaku negatif ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, 

memiliki keterampilan tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam 

persiapan untuk reintegrasi, tetapi juga memberdayakan narapidana secara 

pribadi, membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik dan 

lebih produktif setelah masa penahanan mereka. 

Keberhasilan pembinaan mental narapidana di Lembaga 

pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari 

perubahan perilaku, pemahaman diri yang lebih baik, dapat mengedalikan 

emosi, serta kesiapan berbaur kembali ke masyarakat setelah masa hukuman 

telah selesai. Meskipun hasil dari pembinaan mental narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba belum semaksimal 

mungkin mengatasi permasalahn kriminalitas yang ada, Upaya pembinaan 

yang telah dilakukan berhasil mengatasi sebagian dari permasalahan yang 

dihadapi oleh Bangsa dan Negara pada saat ini. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul 

Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa:  

1. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan mental para 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten 

Bulukumba yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan LAPAS, 

memberikan pemahaman keagamaan, memberikan pelatihan BTQ, 

pemberian motivasi, dan melatih keterampilan.  

2. Hasil dari upaya penyuluh dalam pembinaan mental narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba dapat 

dilihat dari perilaku positif meningkat, kemampuan BTQ meningkat, 

percaya diri didepan umum, pembiasaan beribadah dan memiliki 

keterampilan.  

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis 

peroleh selama melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menemukan 

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada narapidana dapat menerapkan apa yang telah di 

berikan baik itu pengetahuan ataupun keterampilan selama berada di 
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba, ketika 

mereka kembali dilingkungan keluarga dan masyarakat.  

2.  Lebih meningkatkan pelayanan kondisi didalam Lembaga 

pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba, membantu 

kebijakan yang lebih efektif dan penyuluh membangun jaringan 

dukungan yang positif.  
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