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SAMBUTAN REKTOR 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, 
rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan 
Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global 
Covid-19, karya buku “Religiusitas Pecandu Narkoba” yang 
kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi 
setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai 
bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis 
yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan.  

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang 
Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas.  

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
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manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.  

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.  

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. Hanya kepada Allah jugalah kita berserah 
diri atas segala usaha dan urusan kita.  

Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, 
dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. 
Āmīn…  

Makassar, 17 Agustus 2020  
Rektor UIN Alauddin Makassar,  
 
 
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Bismaillaahir rahmaani rahiim 

Syukur alhamdulillah akhirnya buku ini dapat 
terselesaikan juga dengan segenap kegembiraan, keseriusan, 
dan bantuan banyak pihak dalam proses pengambilan data 
dan proses menulisnya. Buku ini ditulis berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan kepada 381 remaja pecandu 
narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba, Badan Narkotika 
Nasional di Makassar dan di Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas IIA di Bolangi Gowa.  

Buku ini juga disusun sebagai bentuk pembelajaran 
dari kisah para remaja pecandu narkoba untuk tidak 
mengikuti jejak mereka melakukan perilaku negatif yaitu 
perilaku penyalahgunaan narkoba. Sebagai orangtua atau 
orang dewasa yang ada disekitar remaja sepatutnya dapat 
mengetahui dan memahami dengan baik karakteristik dari 
manusia yang bernama REMAJA. sebagai akibat dari 
pertumbuhan fisik terutama otak masih mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan psikologis yang dialami 
sehingga remaja sangat rentan dan beresiko untuk 
melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba. Apalagi 
mereka dalam keadaan tertekan terhadap problematika 
yang dihadapi, oleh itu para orangtua sebaiknya menjadikan 
REMAJA sebagai sahabat, sehingga mereka dapat merasa 
“nyaman” untuk bisa menceritakan berbagai masalah 
mereka, senyaman pada saat mereka curhat kepada sahabat 
atau teman sebayanya. 
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Terdapat beberapa buku dan jurnal hasil penelitian 
dipergunakan sebagai referensi yang yang dicantumkan 
dalam kajian literatur, tetapi ada kekurangan yang dilakukan 
penulis seperti masih banyak mengutip kalimat atau bahkan 
paragraf yang hanya menerjemahkan saja. Kekurangan 
tersebut dilandasi oleh kesulitan dan kemampuan penulis 
yang masih terbatas untuk dapat menjelaskan dan 
menguraikan pembahasan materi secara baik dan benar. 

Pada akhirnya pembaca nanti masih akan 
menemukan kelemahan ada dalam buku ini terutama dari 
kalangan akademisi, mahasiswa, para orangtua, bahkan para 
remaja itu sendiri. Oleh itu kebaikan pembaca untuk 
menyampaikan koreksi dan saran untuk perbaikan lebih 
baik lagi. Akhir kata, saya haturkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak termasuk editor dari buku ini. 
Alhamdulillah. 

 

Makassar, 17 Agustus 2020 

Penulis  
 

 

 

Wahyuni Ismail 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1        Pengenalan 

 Salah satu bentuk perilaku anti  sosial yang menjadi 
perhatian international adalah perilaku penyalahgunaan 
narkoba baik yang dilakukan secara individu maupun secara 
berkelompok. Perilaku penyalahgunaan narkoba ini tidak 
menunjukkan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh 
pada tingkat dunia sehingga mendapatkan fokus dunia 
karena terjadi kecenderungan peningkatan baik dari jumlah 
orang yang menyalahgunakan maupun korban yang 
kecanduan narkoba.  

Sejumlah negara telah melakukan banyak usaha dan 
upaya guna melenyapkan perilaku penyalahgunaan narkoba 
ini dengan berbagai cara yang berbeda-beda antara satu 
negara denga negara yang lain. Perbedaan-perbedaan cara 
yang dilakukan dapat dipahami dari cara bentuk pencegahan 
penyalahgunaan narkoba, bentuk penanganan dengan 
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pemberian treatment dan therapy kepada para pecandu 
narkoba baik yang masih dalam tahap mencoba narkoba 
maupun yang telah ketergantungan secara fisik dan bahkan 
ketergantungan secara psikologis. Perbedaan selanjutnya 
dari pemberian hukuman akibat penyalahgunaan narkoba 
serta perbedaan dalam melenyapkan pengedaran narkoba di 
wilayah masing-masing.  

Awal mula peristiwa terjadinya perilaku 
penyalahgunaan narkoba disetiap negara juga berbeda-beda. 
Sebagai contoh di Amerika Serikat, penyalahgunaan narkoba 
telah terjadi sejak perang saudara tahun 1861-1865 dimana 
narkoba jenis candu dipergunakan untuk pengobatan. Akan 
tetapi, banyak tentara yang terluka kemudian menjadi 
penyalahguna candu. Pada akhir perang saudara, perilaku 
menghisap candu menjadi populer di sebelah barat pantai 
Amerika dan fenomena ini terus merebak ke beberapa kota 
yang berdekatan. Pada tahun 1920an, bermul 
penyalahgunaan jenis kokain tahun 1930an, 
penyalahgunaan jenis mariyuana dan tahun 1950an 
penyalahgunaan jenis heroin. Seterusnya penyalahgunaan 
narkoba berlaku secara menyeluruh di kalangan masyarakat 
Amerika pada tahun 1960an (Abdul Gaffar 2010). 

Perilaku penyalahgunaan narkoba sampai menyebar 
ke wilayah benua Eropa. Sebagai contoh Jumlah 
pengkonsumsi narkoba jenis candu di Perancis sejumlah 
100,000 orang pada tahun 1977. Di Belanda sejumlah 
15,000 orang penyalahguna dan Jerman Barat sejumlah 
40,000 orang juga kecanduan narkoba. Manakala di Italia 
sejumlah 300 pecandu narkoba meninggal  dunia dan di 
Jerman Barat tahun 1980 lebih  400 orang penyalahguna 
meninggal dunia. Di Perancis dan Denmark jumlah pecandu 
narkoba yang meninggal dunia sebanyak 100 orang, dan di 
Swedia total 150 orang juga telah meninggal (Abdul Gaffar 
2010).   
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Pada wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, 
narkoba masuk ke negara tersebut secara bebas semenjak 
diawal abad ke-19. Narkoba jenis candu dibawa pendatang 
Cina sebagai pekerja di kebun biji, manakala narkoba jenis 
ganja dibawa pendatang India Selatan sebagai pekerja di 
kebun karet. Pada tahun 1910 membuat Inggris mengambi 
tugas mengimpor dan mengedar candu, usaha yang 
dilakukan tersebut dinamakan ‘Kedai Candu Kerajaan’ atau 
‘Pajak Candu’. Waktu itu Inggris membolehkan perdagangan 
dan penghisapan candu bahkan membuat aturan untuk 
membayar cukai dan pajak. Akibatnya pada akhir tahun 
1960an dan kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba mulai 
mengalami perubahan secara meluas yaitu pecandu narkoba 
bukan lagi dari kalangan orang dewasa akan tetapi 
menyebar sampai kepada kalangan remaja bahkan anak-
anak. Perubahan lainnya yaitu jenis narkoba yang 
disalahgunakan bukan hanya candu tetapi sudah beralih ke 
berbagai jenis seperti morfin, heroin, dan jenis halusinogen. 
(Abdul Gaffar 2010). Seterusnya dikatakan bahwa masalah 
narkoba akan tetap berlangsung secara terus menerus jika 
pusat penghasil narkoba di dunia yaitu kawasan Segi tiga 
Emas (Golden Triangle) dan Bulan Sabit Emas (Golden 
Crescent) masih menghasilkan narkoba.  

Perilaku penyalahgunaan narkoba ini juga telah 
sampai ke negara Indonesia bahkan pengaruhnya sangat 
luas. Sinar Indonesia (2008) telah menginformasikan bahwa 
bangsa Indonesia telah menambah lagi daftar hitam” negara 
di kawasan Asia Tenggara akibat masalah narkoba. Hal ini 
terjadi disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara 
yang menjadi sasaran dan pusat sindikat pengedaran 
narkoba khususnya di ibu kota Jakarta (Kompasiana, 28 
Desember 2011).  

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 
2009, pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: Peredaran 
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
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kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
tanpa hak atau melawan hukum yang ditetap kan sebagai 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Undang-
Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009) 

Awal proses penyebaran masuknya narkoba ke 
Jakarta adalah melalui Hong Kong dari negara Bulan Sabit 
yang disebut Golden Crescent Countries yakni Iran, 
Afghanistan, dan Pakistan, dan negara Segi tiga Emas atau 
Golden Triangle Countries seperti Laos, Myanmar, dan 
Thailand. Narkoba yang datang ke Indonesia berawal di 
Jakarta selanjutnya diedarkan secara illegal ke wilayah-
wilayah Indonesia dan bisa jadi diteruskan negara-negara 
tetangga seperti ke Malaysia dan Singapura. Narkoba jenis 
kokain dan heroin yang asalnya dari Amerika Selatan seperti 
negara Bolivia, Columbia, dan Peru melewati Zimbabwe 
selanjutnya sampai diedarkan ke Jakarta dan diteruskan ke 
Ethiopia dan Nigeria serta akhirnya ke Amerika Serikat. 

Akibat peredaran narkoba sudah lama berlangsung 
dan menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia, maka 
tidak dapat dielakkan pengaruhnya terhadap masyarakat 
sangat besar dan sangat membahayakan. Banyak yang 
menjadi pecandu narkoba dan banyak pula korban jiwa yang 
meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba ini. 
Korbannya pun tidak terbatas pada golongan tertentu saja 
tetapi sudah menyentuh dan turut melibatkan mereka dari 
berbagai kalangan baik kalangan masyarakat umum dan 
kalangan profesional seperti tenaga kesehatan, tenaga 
pendidik, pegawai pemerintah, hakim, polisi, selebritis 
bahkan terbanyak dari kalangan pelajar.  

Menyadari realitas tersebut maka diperlukan 
tindakan menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba 
lebih efektif dilaksanakan untuk mengurangi korban 
kecanduan narkoba dan dapat meminimalkan efek narkoba 
yang sangat membahayakan kehidupan manusia jika 
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disalahgunakan  pada masa-masa mendatang. Oleh itu 
diperlukan tindakan usaha pencegahan perilaku 
penyalahgunaan narkoba ini untuk menyelamatkan remaja 
sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.   

Khususnya di lembaga pendidikan ada tiga hal harus 
diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba di 
sekolah.  Pertama  mengikutsertakan keluarga dengan cara 
memperbaiki gaya asuhan ibu bapa guna menciptakan 
komunikasi yang lebih baik di rumah. Kedua, menekankan 
secara jelas kebijakan mengatakan tidak pada narkoba. 
Pelajar harus diberikan penjelasan bahwa narkoba 
membahayakan kesehatan fisik, psikologis, bahkan 
menyebabkan kematian. Ketiga, berusaha meningkatkan 
saling kepercayaan antara orang dewasa dan anak-
anak. Pendekatan ini dilakukan untuk mensosialisaikan 
kesempatan keakraban yang besar interaksi antara orang 
dewasa dengan remaja.  

Tindakan tersebut perlu diberlakukan sebab data 
yang diperoleh berdasarkan jenis lembaga pendidikan, 
jumlah korban penyalahgunaan narkoba tertinggi berasal 
dari lembaga pendidikan menengah yaitu para pelajar di 
Sekolah Menengah Atas (SMA), kenudian peringkat kedua 
yaitu pelajar dari Sekolah Menengah Pertama, peringkat 
berikutnya berasal dari pelajar Sekolah Dasar (SD) dan 
terakhir berasal dari lembaga pendidikan tingkat mahasiswa 
di Universitas. Hal ini terbukti hasil data Badan Narkotika 
Nasional Republik Indonesia (BNN RI 2013) yang 
ditunjukkan pada tabel 1.1. 
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Tabel’ 1.1 Data kasus narkoba ‘berdasarkan 
lembaga pendidikan 

 

Tahu
n 

SD 

(6-12 
Tahun) 

SMP 

(13-15 
Tahun) 

SMA 

(16-18 
Tahun) 

Universitas 

(> 19 
Tahun) 

2000 175 1,776 2,680 324 

2001 256 1,832 2,617 229 

2002 165 1,711 3,141 293 

2003 949 2,688 4,960 1,120 

2004 1,300 3,057 6,149 817 

2005 2,542 5,148 14,341 749 

2006 3,247 6,632 20,977 779 

2007 4,138 7,486 23,727 818 

2008 4,404 10,824 28,479 1,001 

2009 4,763 8,322 24,326 992 

2010 4,009 8,254 20,217 949 

2011 5,087 9,989 20,398 1,115 

Jumla
h 

31,025 67,720 172,012 9,186 

Rerata 1,949 4,771 12,161 7,13 

Sumber: Direktorat tindak pidana narkoba Maret 2012 
 

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
tertinggi korban perilaku penyalahgunaan narkoba ialah 
berada pada Sekolah Menengah Atas (SMA), mulai terjadi 
peningkatan pada tahun 2000 sebanyak 2,680 pelajar dan 
seterusnya mengalami peningkatan sampai berkali-kali lipat 
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secara signifikan setiap tahun yaitu korbannya mencapai 
28,470 pelajar pada tahun 2008. Jadi peningkatan rata-rata 
setiap tahun adalah sejumlah 12,161 ‘pelajar terlibat 
perilaku penyalahgunaan narkoba atau persentasi sekitar 
79.5% kali lipat. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama 
pun terjadi peningkatan sebanyak 1,776 pelajar, dari tahun 
2000 mencapai 10,824 korban pelajar di tahun 2008. Secara 
umum jumlah rata-rata setiap tahun pelajar yang terlibat 
perilaku penyalahgunaan narkoba sebanyak 4,771 pelajar. 
Tingkat selanjutnya berada di Sekolah Dasar yaitu rata-rata 
setiap tahun terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba 
sebanyak 1,949 pelajar dan di tingkat Perguruan Tinggi 
peningkatan terjadi di tahun 2007 sebanyak 818 pelajar 
menjadi 1,001 pelajar yang menjadi pada tahun 2008. Jadi 
rata-rata total setiap tahun sejumlah 713 pelajar 
menggunakan narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan 
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia  (Wulan et al. 
2012; BNN RI 2013) meemukan data bahwa lebih 920 ribu 
pelajar terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. 
Pada masa sekarang ini, pengguna narkoba di Indonesia 
sudah mencapai jumlah sebanyak 3.6 juta orang atau sekitar 
1.99% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya 
tahun 2015 jumlah penyalahguna telah mencapai 
peningkatan menjadi 5.1 juta orang atau sekitar 2.8% 
penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba 
tersebut.  

Permasalahan besar di masa mendatang adalah 
bagaimana menyelamatkan sekitar 97.2% penduduk 
Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Jumlah 
tersebut merupakan data yang berhasil dilaporkan oleh 
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Namun 
kenyatannya jumlah penyalahguna yang tidak resmi dan 
tidak terlaporkan sebenarnya lebih banyak lagi.  
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Hawari (2004) menegaskan bahwa fenomena 
perilaku penyalahgunaan narkoba dapat diilustrasikan 
seperti gunung es yaitu yang tampak di permukaan saja 
jumlahnya hanya sedikit saja padahal jumlah sebenarnya 
jauh di dalam gunung tersebut ialah berkali-kali lipat 
banyaknya dibandingkan jumlah penyalahguna yang tidak 
dilaporkan. 

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh United Nation 
Office on Drugs and Crime atau UNODC (Badan Narkotika 
Nasional Republik Indonesia 2012) lebih dari 200 juta 
penduduk di seluruh dunia berperilaku menyalahgunakan 
narkoba. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah 
penyalahguna terbanyak di dunia. Lebih dari 15,000 jiwa 
orang setiap tahunnya meninggal dunia yang disebabkan 
oleh perilaku penyalahgunaan narkoba.  

Tingginya angka pecandu narkoba dalam kalangan 
pelajar merupakan realitas sosial yang terjadi dalam 
kehidupan suatu bangsa termasuk Indonesia. Hal tersebut 
menunjukkan adanya masalah kemanusiaan di masyaraka. 
Indonesia kini dihadapkan dengan realitas sosial bahwa 
banyak masyarakat terlibat dengan masalah perilaku 
penyalahgunaan narkoba. penyalahguna terbanyak berasal 
dari kaum remaja termasuk pelajar. Oleh itu Indonesia 
menetapkan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba 
merupakan ancaman besar bagi negara yang sangat serius 
bahkan pada taraf darurat narkoba.  

Wulan et al. (2012) mengatakan bahwa perilaku 
penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan 
yang sangat berbahaya dan kejahatan serius karena 
menimbulkan kerugian yang sangat besar pada semua 
bidang seperti bidang kesehatan, bidang sosial, bidang 
ekonomi, dan bidang keamanan serta mengakibatkan negara 
dapat kehilangan generasi muda.  
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Hal tersebut diperkuat oleh Simanungkalit (2011) 
yang menjelaskan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba 
merupakan suatu kejahatan luar biasa atau extraordinary 
crime bahkan merupakan kejahatan antar bangsa di dunia 
atau transnational crime karena dampak yang ditimbulkan 
perilaku penyalahgunaan narkoba ini bukan saja akan 
menghancurkan diri penyalahguna akan tetapi dapat pula 
merusakkan struktur kehidupan suatu masyarakat dan 
bahkan struktur kehidupan suatu negara.  

Pandangan tersebut juga ditegaskan oleh Lickona 
(1992) yang menambahkan bahwa salah satu ciri-ciri 
hilangnya atau hancurnya suatu negara adalah adanya 
perilaku yang dilakukan untuk merusakkan sampai 
melenyapkan kehidupan diri sendiri seperti perilaku 
penyalahgunaan narkoba  yang makin hari semakin 
cenderung mengalami peningkatan. 

Beranjak pada realitas perilaku penyalahgunaan 
narkoba yang mewabah tersebut maka salah satu tindakan 
preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
meminimalkan atau menghapuskan perilaku 
penyalahgunaan narkoba adalah membentuk dan 
mengkokohkan segala aturan dan ancaman yang 
dicantumkan pada Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor. 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika.  

Selanjutnya dibuat revisi atas kedua Undang-Undang 
tersebut dengan membuat Undang-Undang RI Nomor. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibentuk karena 
terjadinya berbagai perubahan khususnya perubahan zaman 
dengan aturan sebagaimana yang disebutkan dibagian 
menimbang, point: “ e. bahwa tindak pidana Narkotika telah 
bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan 
modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung 
oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 
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menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda 
bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara sehingga UndangUndang Nomor 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika  sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang 
untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana 
tersebut” (Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009; 
Wahyuni, 2014). 

Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tersebut, 
pada pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika ini 
bertujuan: a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; b) mencegah, melindungi, 
dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan 
Narkotika; c.) memberantas peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan d) menjamin pengaturan upaya 
rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan 
pecandu Narkotika (Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 
2009). 

Ketiga Undang-Undang tersebut dengan penuh 
ketegasan dan kejelasan akan menjatuhkan ancaman 
hukuman yang berat, bukan saja kepada prodesen atau 
pernghasil narkoba, pengedar narkoba dan perdagangan 
narkoba, bandar narkoba bahkan juga kepada para 
penyalahguna, baik pemakai yang belum kecanduan narkoba 
apalagi yang sudah kecanduan atau ketergantungan 
narkoba. 

Ancaman hukuman itu sesuai dengan aturan yang 
dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 
2009 pada pasal Pasal 114, ayait (1) Setiap orang yang tanpa 
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  
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penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).Dalam hal 
perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, 
atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 
batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 
(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 6 
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Manakala dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika mengatur upaya bagi 
menghapuskan kejahatan Narkotika melalui ancaman 
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan 
pidana mati. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang 
tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 
pada penjelasan umum yaitu: “Undang-Undang RI Nomor 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya 
pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui 
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 
hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang RI 
Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai 
pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan 
sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika 
di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang 
semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-
anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya”.   
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Perwujudan ketiga-tiga Undang-undang tersebut 
secara prinsipil berdasaskan komitmen Indonesia pada 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
Penghapusan Pengedaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 
Tahun 1988. Kemudian Indonesia mempergunakan 
Konvensi pengesahan dari United Nations Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic 
Substances atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika tersebut (Suparmono 2007; Undang-Undang RI 
Nomor. 35 Tahun 2009).  

Selain itu, cara lain yang di tempuh adalah Indonesia 
berusaha memberantas dan melenyapkan perilaku 
penyalahgunaan narkoba ini dengan membentuk Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang 
berdasarkan Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika sebagai vocal point sebagai lembaga resmi 
menangani kejahatan narkoba. Sebagaimana yang di 
sebutkan pada pasal 64 menuliskan bahwa: (1) Dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika 
Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN; (2) BNN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah 
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (Undang-
Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009). 

Kemudian pada pasal 70 Undang-undang RI Nomor. 
35 Tahun 2009 disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas:  
a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b) 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c) 
berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; d) meningkatkan kemampuan lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, 
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat; e) memberdayakan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; f) memantau, mengarahkan, dan 
meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; g) melakukan kerja sama bilateral dan 
multilateral, baik regional maupun internasional, guna 
mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; h) mengembangkan laboratorium 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; I) melaksanakan 
administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan j. membuat laporan tahunan 
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang (Undang-
Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009; Wahyuni, 2014). 

Bentuk usaha lain yang telah dilakukan adalah 
Indonesia dalam konvensi dengan ASEAN Senior Officials on 
Drug Matters (ASOD) menjalin kerjasama dengan Negara-
negara di wilayah Asia Tenggara. Seluruh anggota ASEAN 
sudah berkomitmen untuk mempererat hubungan 
kerjasama antar negaranya dan juga membuka kerjasama 
dengan negara lain diluar kawasan Asia Tenggara untuk 
menghapuskan bahaya kejahatan penyalahgunaan narkoba 
di setiap negara masing-masing (Badan Narkotika Nasional 
Republik Indonesia 2007). 

Bentuk usaha lain adalah sudah diluncurkannya 
Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) 2011-2015, yang 
diresmikan oleh Presiden Indonesia didepan ribuan pelajar. 
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Pada saat itu, Presiden mencetuskan cita-cita luhur untuk 
bisa mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 
melalui satu himbauan yang ditujukan” kepada seluruh 
pendidik, orangtua dan pemuka agama untuk  berperan aktif 
mendidik generasi muda sehingga mereka tidak tersesat dan 
terlibat dalam kejahatan perilaku penyalahgunaan narkoba” 
(Kompasiana 2011).  

Pernyataan himbauan Presiden tersebut 
menerangkan bahwa narkoba sebagai salah satu masalah 
kritis yang bisa terselesaikan jika semua pihak saling 
mendukung. Menemukan penyelesaian masalah kejahatan 
perilaku penyalahgunaan narkoba secara tepat adalah 
pekerjaan yang luar biasa sulit jika tidak ada partisipasi dari 
semua pihak seperti pemerintah, para pendidik di lembaga 
pendidikan, tokoh agama dan masyarakat serta peranan 
seluruh anggota keluarga.   

Realitas tentang terjadi kecenderungan peningkatan 
perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut tentu dengan 
pengharapan penuh mengharapkan bahwa semua pihak 
sangat berperan penting melaksanakan berbagai tindakan 
dan usaha supaya para penyalahguna khususnya dari 
kalangan remaja dan pelajar dapat diminimalkan bahkan 
dicegah. Sebagaimana pernyataan Alan I Leshner, Direktur 
National Institute on Drug Abuse (Pusponegoro 2001) yaitu 
“drug abuse is a preventable behaviour and drug dependence 
is a treatable disease.” bahwa perilaku penyalahgunaan 
narkoba itu dapat dicegah dan kecanduan narkoba 
merupakan suatu penyakit yang dapat disembuhkan. 

 

1. 2      Urgensi Masalah Perilaku Penyalahgunaan Narkoba 

Pengorbanan dalam bentuk nyawa, uang dan 
kekacauan emosi membuat isu penyalahgunaan obat 
menjadi keprihatinan utama dunia internaional. Saat ini 
lebih dari 8 % populasi secara umum diayakin merupakan 
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pengguna obat-obatan illegal. Data yang didapatkan bahwa 
baik jumlah korban narkoba, penyalahguna narkoba bahkan 
pecandu narkoba menunjukkan adanya kecenderungan 
mengalami peningkatan setiap tahun dan potensi 
peningkatan jumlah tertinggi berasal dari kalangan remaja 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
USA 2007; Office of Applied Studies USA 2007; Crandel et al. 
2009; Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2012).  

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional 
Republik Indonesia dikatakan bahwa Provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu Makassar berada pada peringkat keenam 
setelah Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, dan Semarang dari 
seluruh 34 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah 
penyalahguna paling banyak bahkan kebanyakan sampai 
ketergantungan narkoba adalah remaja khususnya pelajar, 
seperti data statsitik Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan, yang ditunjukkan pada tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2  Data kasus penyalahgunaan narkoba 
berdasarkan pendidikan 

 
Jenjang 

Pendidikan 
2007 2008 2009 2010 2011 

SMP 70 99 35 139 187 

SMA 121 152 151 ‘301 285 

Universitas 9 17 ‘23 20 34 

Jumlah 200 ‘268 209 450 506 

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan: 21 Desember 2012 
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Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan telah mengkategorikan bahwa perilaku 
penyalahgunaan narkoba menurut latar belakang 
pendidikan, yang dilaporkan antara tahun 2007-2011 
dimana tingkat penyalahgunaan paling tinggi berada di 
Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2011 sebanyak 
285 pelajar SMA telah dilaporkan menyalahgunakan 
narkoba. Sekolah Menengah Pertama (SMP) pula berada 
pada peringkat kedua sebanyak 187 pelajar, sedangkan di 
peringkat universitas yang dilaporkan menyalahgunakan 
narkoba sebanyak 34 pelajar.  

Pada perbedaan dari jenis kelamin antara lelaki dan 
perempuan data menunjukkan bahwa saat ini terdapat 
kecenderungan pada kesenjangan gender perbedaan 
perilaku penggunaan narkoba yang terus menurun 
dikalangan remaja (Johnston, et. al., 2007).  Akan tetapi, 
menurut National Institute on Drug Abuse, (2006) 
menegaskan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba 
hampir sama antara lelaki dan perempuan   

Pada beberapa kasus tertentu seperti hasil penelitian 
yang dilakukan Wallace, et al., (2003) menunjukkan bahwa 
perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja perempua 
lebih tinggi daripada remaja lelaki sedangkan menurut jenis 
penggunaan narkoba perempuan meyukai jenis inhalansia, 
amfetamin, methamphetamine, obat penenang, rohypnol, 
dan rokok daripada lelaki.   

Hasil penelitian Schwinn et al., (2010) juga 
menemukan data yang sama bahkan sangat 
mengkhawatirkan bahwa tingkat penggunaan narkoba pada 
remaja perempuan lebih tinggi sebanyak dua kali lipat 
daripada remaja lelaki, kecenderungan tersebut mulai 
terlihat sejak mereka di sekolah menengah sampai pada 
tingkat universitas.  
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Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik 
Indonesia (2012) yang ditunjukkan melalui tabel 1.3 yang 
menemukan bahwa remaja laki-laki lebih banyak 
menyalahgunakan narkoba daripada remaja perempuan. 

Semakin banyak remaja atau pelajar yang 
penyalahgunaan narkoba membuat persoalan khusus “ada 
apa dengan remaja”. Mengapa sebagian besar kasus perilaku 
penyalahgunaan narkoba ini, para remaja berada di posisi 
tertinggi? Jawaban dari pertanyaan itu dapat dijelaskan 
melalui berbagai persektif. Perspektif pertama yaitu 
karakter khas dari remaja dan pengaruh dari pertumbuhan 
dan perkembangan yang sedang terjadi pada usia ini. 
Santrock (2003) menjelaskan alasan mengapa remaja 
menyalahgunakan narkoba seperti adanya rasa ingin tahu 
terhadap sesuatu, untuk meningkatkan rasa percaya diri, 
sebagai simbol solidaritas, agar mudah adaptasi dengan 
lingkungan teman-teman mereka, dan sebagai bentuk 
kompensasi. 

 
Tabel 1.3   Data kasus narkoba berdasarkan jenis 

kelamin 
 

Tahun Lelaki Perempuan Jumlah 
(%) 

2007 33.13 3.04 36.17 

2008 41.35 3.37 44.71 

2009 35.28 3.12 38.40 

2010 30.59 2.83 33.42 

2011 32.92 3.67 36.59 

Jumlah 173.27 16.03 189.29 

Sumber: Direktorat tindak pidana narkotika Maret 2012. 



Wahyuni Ismail 

 

18 

 

 

Pendapat yang sama dilontarkan oleh Smith & 
Anderson (dalam Fagan, 2006), yang mengatakan bahwa 
kebanyakan remaja melakukan perilaku beresiko tinggi 
dianggap sebagai dampak bagian dari proses pertumbuhan 
dan perkembangan yang normal.  Rey (2002) menambahkan 
bahwa perilaku beresiko tinggi yang paling banyak 
dilakukan oleh remaja adalah mengkonsumsi rokok, minum 
alkohol dan perilaku penyalahgunaan narkoba. 

Masa remaja merupakan masa yang unik dan masa 
yang penuh kompleksitas karena berbagai persoalan yang 
ada. Remaja dihadapkan pada pilihan hidup, apakah mereka 
berperilaku prososial atau berperilaku anti sosial?  Mengikut 
pendapat pakar psikologi perkembangan seperti Santrock, 
(2007), Rutter (1995), Khaidzir dan Khairil (2005) dan 
Khaidzir (2011) bahwa masa remaja merupakan masa high 
risk behavior karena pada masa ini para remaja mengalami 
gelora dan tekanan atau storm and stress dalam hidupnya. 
dalam jiwa mereka. Mereka berusaha mencari kepastian 
identitas dirinya, lebih mengutamakan bertindak daripada 
berfikir, penuh dengan tantangan, adanya konflik, adanya 
tekanan dan selalu mencoba hal baru yang terjadi disekitar 
lingkungannya.  

Mc Wirther, et al. (2007) menjelaskan bahwa konflik 
dan tekanan yang dihadapi remaja sangat terkait dengan 
permasalahan perilaku berisiko tinggi ke arah perilaku 
antisosial. Kondisi psikologis remaja dengan lingkungan 
saling mempengaruhi menyebabkan mereka berfikir untuk 
melakukan perilaku antisosial atau prososial. Jika 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 
teman sebaya serta persekitarannya memberikan tempat, 
fasilitas dang dukungan yang positif maka tidak akan 
memberikan peluang kepada remaja berperilaku negatif 
seperti dikeluarkan dari sekolah, kenakalan remaja, 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

19 

 

kehamilan tanpa ada ikatan pernikahan, perilaku 
penyalahgunaan narkoba, bahkan perilaku bunuh diri 
(Wahyuni, 2010). 

Munculnya konflik dan tekanan itu terjadi karena 
pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan yang 
sedang dialami dan dirasakan dikalangan remaja (Daradjat, 
1993; Hurlock, 1980). Pada masa ini para remaja mudah 
tergoda pada hal yang merupakan tantangan. Pendapat 
tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Harianto (1993) 
yang membeberkan bahwa penyebab para remaja di 
Indonesia menggunakan narkoba yaitu ada sifat dari remaja 
yang ingin tahu dan merasakan hal baru, ingin mencoba 
sesuatu yang belum diketahui, ada tekanan dari teman-
teman sebaya, dan terjadi perselisihan dengan orang tua.   

 Ahern et al (2008) mengungkapkan bahwa secara 
realitas dikalangan remaja sangat mudah tergoda dengan 
perilaku berisiko tinggi seperti mencoba merasakan narkoba 
karena tingginya rasa ingin tahu mereka. Padahal mereka 
tidak memahami dampak negatif yang diakibatkan oleh 
narkoba tersebut. Hal sepaham lain dinyatakan oleh Hart et 
al. (2009) penyebab terbesar perilaku anti sosial yang 
dilakukan di kalangan remaja yaitu penyalahgunaan 
narkoba.   

Faktor lain remaja menyalahgunakan narkoba adalah 
minimnya kampanye atau sosialisasi terkait materi 
pembasan pengetahuan bahaya narkoba sehingga mereka 
dapat mengendalikan perilakunya tidak menyalahgunakan 
narkoba. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak kurikulum 
sekolah disetiap jenjang pendidikan yang memberikan 
materi tentang pengetahuan atau pemahaman kepada 
pelajar bahwa dampak narkoba sangat membahayakan diri 
dan kehidupan mereka. Realitas tersebut sangat sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2010) 
dengan pandangan bahwa kurangnya pengetahuan dan 
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kampanye tentang bahaya narkoba di sekolah sehingga 
memudahkan pelajar terlibat pada perilaku 
pernyalahgunaan narkoba. 

Faktor kedua yang menjadi pencetus timbulnya 
perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah 
faktor kepribadian mereka. Kondisi tersebut sesuai dengan 
hasil penelitian yang telah dijalankan oleh Svrakic et al. 
(2010) dan Milivojevic et al. (2012) menguraikan bahwa 
kepribadian yang labil sangat memudahkan remaja 
menyalahgunakan narkoba, apalagi dikalangan remaja 
masih mempunyai kepribadian lemah karena berbagai 
macam permasalahan hidup yang dibadapi remaja.  

Hasil penelitian Ahmad (2014) memberikan 
pendapat yang menguatkan bahwa dari keseluruhan faktor-
faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan 
narkoba maka faktor kepribadian inilah yang menjadi faktor 
penentu utama apakah akan melalukan perilaku 
penyalahgunaan narkoba atau tidak menyalahgunakan 
narkoba.  

Urgennya penelitian ini harus dijalankan karena ada 
kekhawatiran di masa depan semakin banyak remaja 
menjadi korban kejahatan narkoba. Beberapa penelitian 
memperoleh dampak penyalahgunaan narkoba ini yang 
sangat erat kaitannya dengan tindakan kejahatan pada 
pelajar (Watts & Wright 1990; Don & Mohamed 2002). 
Kondisi tersebut memunculkan berbagai keganasan seperti 
perkelahian, penyerangan, pencurian, perampokan, bahkan 
tindakan pembunuhan (Goldstain 1985; Broody 1990) 
sampai merusakkan kehidupan diri sendiri dan lingkungan 
sekitar (Al-Ahmady 2000; Sugiarto 2010; Kuntari 2011).  

Sebagai contoh ialah kejadian seorang pelajar di 
Makassar sesaat setelah mengkonsumsi narkoba lalu pergi 
dengan menyetir mobil dan  menabrak 15 orang sampai 
kecelakaan yang tidak dapat dihindari,  peristiwa itu terjadi 
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pada 28 Januari 2012 (Fajar 2012; Republika 2012; Tribun 
Timur 2012). Kejadian tersebut terjadi karena pelajar itu 
tidak mampu lagi mengontol dirinya sebagai akibat proses 
kognisi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.  

Akibat berbagai macam dampak negatif narkoba, 
menyebabkan banyak orang sudah meneliti mengenai 
narkoba. Penelitian yang secara khusus meneliti tentang 
tindakan treatment dan terapy telah diselidiki oleh Handoyo 
dan Rusli (2002; Nuzuliah, 2005; Muhamed, 2006; Ibnu 
Syamsi, 2007; Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, 
2009; dan Purba dan Saragih, 2011).  

Beberapa penelitian Barat juga dilaksanakan 
mengenai tindakan rawatan dan terapi oleh Tross, et al. 
2011; Grienfield, et al. 2011; Soyka, et al. 2011; Limblad, et 
al. 2011; Abrams, et al. 2011; Korte, et al. 2011; Pope, et al. 
2011; Yin, et al. 2011; Tracy, et al. 2011; Back, et al. 2011; 
dan Postel, et al. (2011) meneliti karakteristik narkoba 
antara program e-terapi versus perawatan bertemu 
langsung. Fauziah, et al. (2011) meneliti efektifitas program 
rehabilitasi narkotika. 

Dampak negatif lain narkoba seperti dijelaskan 
Passer dan Smith (2007), Kamisah Yusoff et al. (2011) dan 
Feist dan Rosenberg (2012) yang melaporkan bahwa efek 
jenis narkoba yang dapat memberikan tekanan seperti 
alkohol, barbiturat, obat penenang efek khususnya adalah 
dapat menurunkan gangguan fungsi fisik dan psikologis, 
serta gangguan fungsi psikomotor.  Penggunaan dosis tinggi 
mengakibatkan gangguan cacat lahir, tidak sadar, sesak 
nafas, denyut nadi kadang lambat atau cepat, kerusakan 
pada hati, bahkan kematian. Manakala Tanjung (2008) 
menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba berefek sangat 
besar terhadap individu secara fisik, mental, emosional, dan 
sosial. 
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Namun tindakan mencegah atau menghindari 
narkoba merupakan langkah terbaik daripada mengobati 
perilaku penyalahgunaan tersebut (Al-ahmady, 2000; Taib, 
2010; Kamisah Yusoff et al., 2011; Badan Narkotika 
Nasional; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 
Gerakan Anti Dadah Indonesia).  

Beberapa penelitian yang menegaskan tindakan 
preventif tersebut adalah penelitian yang dijalankan oleh 
Nasrul (2004) mengkaji komunikasi persuasif terhadap 
perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA 
(Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif Lain) pada pelajar 
SMAN di Palu.  

Penelitian Jamaluddin (2005) melakukan penelitian 
mengenai pengaruh program pendidikan pencegahan dadah 
(Program Intelek Asuhan Rohani-Pintar) guna mencapai 
zero narkoba 2015. Sucahya, et.al bekerjasama Pusat 
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Badan 
Narkotik Nasional Republik Indonesia (2010) menilai 
pengetahuan masyarakat tentang narkoba dan cara 
menghindarinya. Fauziah et al., (2011) mengkaji peran 
keluarga  terhadap pencegahan narkoba dan hidup bebas 
tanpa narkoba di kalangan remaja. 

Manakala berdasarkan jenis narkoba yang banyak 
disalahgunkan, penelitian yang dilaksanakan oleh Mahmood 
(2001) mendapati bahwa hampir separuh remaja 
menyalahgunakan narkoba jenis ganja 46.9%, kemudian 
jenis heroin sebanyak 34.2% dan seterusnya jenis morfin 
15.2%. Data tersebut menunjukkan bahwa ganja merupakan 
jenis narkoba utama yang disalahgunakan remaja. Data 
selengkapnya ditunjukkan melalui tabel 1.4 di bawah ini. 

 
Tabel 1.4   Jenis narkoba yang disalahgunakan 

remaja 
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Tahun Jenis-Jenis Narkoba 

 Ganja Heroin Morfin Pil 
Psikotropik 

Inhalan Tidak 
Diketa

hui 

1983 71 21 1 22 68 9 

1984 163 10 1 12 89 - 

1985 23 4 - - 91 - 

1986 102 9 - 84 45 - 

Jumlah 359 44 2 118 293 9 

Melihat dampak penyalahgunaan narkoba dapat 
merusakkan kehidupan manusia maka Badan Narkotika 
Nasional Republik Indonesia (BNN RI 2007) secara tegas 
menjelaskan bahwa seharusnya remaja usia sekolah perlu 
diberikan pengetahuan dan memahami tentang bahaya 
narkoba. Hal tersebut seperti sifat setiap jenis narkoba, 
pengaruh narkoba pada sistem peredaran darah, sistem 
pernafasan, sistem saraf, sistem reproduksi, pengaruh 
jangka pendek dan jangka panjang penggunaan setiap jenis 
narkoba, bahaya penggunaan campuran berbagai jenis 
narkoba, hubungan penyalahguna narkoba dengan berbagai 
penyakit, pengaruh narkoba terhadap bayi dalam 
kandungan, meningkatnya kecelakaan karena ketika 
mengendarai mobil dalam pengaruh narkoba dan efek 
penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, bangsa, dan 
negara. Kesemua pengetahuan tersebut akan membantu 
para remaja atau pelajar menghindari penyalahgunaan 
narkoba. 

Menyadari bahwa terlalu banyak dampak negatif 
yang mengancam akibat kasus narkoba yang sangat 
berbahaya itu sehingga menyebabkan banyak orang 
berusaha untuk mengkaji tentang narkoba dengan lebih 
mendalam dari berbagai aspek. Walau bagaimanapun 
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tindakan mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba lebih 
baik dilakukan daripada mengobatinya (Abdul Gaffar 2010; 
Kamisah Yusoff et al. 2011; BNN RI 2012). Manakala Nasrul 
(2004) meneliti tentang komunikasi persuasif terhadap 
perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA 
(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lain) pada pelajar 
SMAN di Palu.  

Penelitian senada juga telah dilakukan oleh 
Jamaluddin (2005) yang menyelidiki pengaruh program 
pendidikan pencegahan narkoba guna mencapai zero 
narkoba di tahun 2015. Sucahya, dkk bekerjasama Pusat 
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan BNN (2010) 
yang mengevaluasi pengetahuan masyarakat tentang 
narkoba dan cara menghindarinya. Fauziah et al., (2011) 
meneliti peran keluarga  terhadap pencegahan narkoba dan 
hidup bebas tanpa narkoba pada remaja. 

Tindakan pencegahan perilaku penyalahggunaan 
narkoba akan jauh lebih efektif dilakukan untuk mengurangi 
agar tidak ada lagi yang menjadi korban kejahatan narkoba 
ini dimasa yang akan datang. Tindakan usaha pencegahan 
penyalahgunaan narkoba sanagt penting disosialisasikan 
dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa para remaja 
sebagai generasi penerus bangsa.   

Oleh itu, penelitian yang telah dilaksanakan ini 
memberikan deskripsi dan pemahaman mengenai 
penyebab-penyebab remaja khususnya di Makassar tentang 
penyalahgunaan narkoba sebagai pembelajaran dan 
tindakan awal mencegah penyalahgunaan narkoba melalui 
faktor kompetensi psikologis yaitu religusitas remaja. 

Pada dasarnya penelitian yang berkaitan kompetensi 
psikologis telah dilakukan sebelumnya namun masih sangat 
terbatas yaitu masing-masing hanya mengkaji salah satu 
aspek saja. Kompetensi psikologis yang dimaksudkan 
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peneliti disini adalah potensi religiusitas yang dimiliki para 
remaja.  

Penelitian mengenai kompetensi psikologis ini 
penting dilakukan karena berdasarkan penelitian Longest 
dan Vaisey (2008), Kleftaras dan Katsogianni (2012) dan 
Snipes et al. (2015) menegaskan bahwa individu yang 
mempunyai kepercayaan dan keyakinan kuat terhadap 
ajaran agamanya maka ia kurang termotivasi mengkonsumsi 
narkoba. 

Sebenarnya, masih belum terlambat bagi para remaja 
khususnya pelajar untuk diberikan pengetahuan dan 
kesadaran tentang bahaya narkoba serta efeknya yang 
sangat membahayakan berbagai aspek kehidupan. Austin et 
al. (2007), Agust et al. (2009), Donnelly et al. (2009) dan 
Lutfiani (2011) melaporkan bahwa penglibatan pelajar 
memperoleh pengetahuan tentang narkoba dapat 
membantu mereka tidak menyalahgunakan narkoba.  

Kurangnya pengetahuan dan kampanye tentang 
bahaya narkoba di sekolah juga menyebabkan pelajar 
terlibat narkoba BNN RI (2012). Oleh itu, pengetahuan 
tentang bahaya narkoba ini merupakan hal terpenting bagi 
pelajar menghindarkan diri mereka dari kelakuan 
menyalahgunakan narkoba. Pelajar yang telah diberikan 
pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan dampaknya 
maka dia akan mampu mengontrol segala bentuk 
perilakunya. 

Seterusnya, penelitian Pantjalina et al. (2013) yang 
meneliti tentang faktor internal dan faktor eksternal yang 
mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba di Rumah 
Sakit Jiwa di Samarinda jenis penelitian kualitatif melalui 
pendekatan Existential Phenomenology.    

Penelitian Puspandari et al. (2008) dan Indarwati dan 
Hidayati (2012) menempatkan variabel pengetahuan bahaya 
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narkoba sebagai variabel bersandar dengan menggunakan 
kaedah eksperimen. Demikian pula penelitian Abikoye 
(2012) dan Jessica (2010) di Nigeria yang mengkaji peranan 
faktor-faktor kognitif, jangkaan alkohol positif, pengurangan 
kebimbangan sosial dan efikasi diri yang berkaitan dengan 
situasi sosial dengan mediator ialah pengetahuan bahaya 
bahan (alkohol).  

Olthuis et al (2011) yang juga mengkaji peranan 
variabel psikologi, demografi dan alam sekitar dengan 
variabel peramal bahaya minuman alkohol bagi sopir 
komersial dan sopir pribadi. Manakala jenis penelitian yang 
dilaksanakan ini adalah penelitian jenis kuantitatif dengan 
perbedaan variabel yang menyertainya. 

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu lainnya 
adalah dari subjek penelitian berasal dari berbagai kalangan 
seperti penelitian Siahaan (2009) tentang peranan 
penyelidik Polisi Republik Indonesia dalam menangani 
kejahatan narkoba pada masyarakat Sumatra Utara dengan 
pendekatan normatif dengan subjek penelitian adalah 
masyarakat umum.  

Wills et al. (2003) dan Pope (2010) mengkaji 
penyalahgunaan narkoba dalam kalangan remaja. Penelitian 
Dusenbury (1996) tentang pendidikan pencegahan narkoba 
pula dengan remaja masyarakat am. Jessica (2010) mengkaji 
pengetahuan bahaya alkohol bagi para pemandu, Manakala 
penelitian Olthuis et al (2011) dengan sampel pelajar atlet. 
Manakala sampel penelitian ini berasal dari kalangan remaja 
yang semula berstatus sebagai kelompok pelajar. 

Banyak remaja khususnya di Makassar terlibat 
dengan perilaku penyalahgunaan narkoba memberikan 
persoalan khas yaitu secara realitas mengapa remaja berada 
pada posisi tertinggi dan faktor apa yang menjadi penyebab 
penyalahgunaan narkoba tersebut? Pertanyaan tersebut 
telah menarik perhatian peneliti untuk menlaksanakan 
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penelitian secara lebih mendalam yaitu mengkaji dari aspek 
internal atau aspek kompetensi psikologis  remaja 
menyalahgunakan narkoba.  

Meskipun dapat dijelaskan melalui teori biologis otak 
yang terjadi melalui proses pencitraan teknologi otak yang 
menyebutkan bahwa pertumbuhan dan  perkembangan otak 
remaja belum mencapai kesempurnaan, hasil penemuan itu 
mengejutkan bahwa otak manusia masih mengalami proses 
pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan selama 
masa remaja Winters & Arria (2012). Oleh itu meluncurkan 
kerangka kerja baru untuk mengetahui penyebab mengapa 
remaja melakukan perilaku menyalahgunakan narkoba. 

Seberapa besar pengaruh faktor kompetensi 
psikologis dalam hal ini religiusitas remaja sehingga dapat 
berusaha untuk menghindari bahkan menolak terjadinya 
perilaku penyalahgunaaan narkoba dikalangan remaja. 
Fenomena inilah memberikan perhatian lebih sehingga 
dilakukan penelitian ini secara komprehensif. 
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BAB II 

 

 
KARAKTERISTIK 

PERKEMBANGAN REMAJA 

 

 

 

 

2.1 Defenisi dan Batasan Usia Remaja 

Istilah adolescence menurut Hurlock (1980) berasal 
dari bahasa Latin adolecsere kata benda adolescentia yang 
berarti remaja yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi 
dewasa”. Pendapat yang selaras dikemukakan oleh 
Berzonsky (1981) yaitu istilah remaja atau adolescence 
berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti to grow up 
atau tumbuh menjadi dewasa bahwa alam remaja adalah 
tahap diantara alam kanak-kanak dan alam dewasa. Istilah 
tersebut juga sesuai dengan pendapat Azizi et al. (2006) 
yang mengatakan istilah remaja atau adolescence berasal 
dari perkataan Latin yang bermakna bertambah matang. 
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Saat sekarang ini istilah adolescence, mempunyai 
makna yang lebih luas seperti bermakna tingkat kematangan 
proses fisik, proses mental, proses emosional, dan proses 
sosial. Pendapat tersebut dilontarkan oleh Piaget yang 
menjelaskan bahwa secara psikologis, masa remaja 
merupakan usia individu yang telah mampu berintegrasi 
dengan orang dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa 
lebih dibawah posisinya dari orang-orang yang lebih tua 
tetapi posisinya telah selevel, minimal ada kesamaan dalam 
masalah hak. Pada proses integrasi dengan masyarakat 
dewasa mempunyai banyak aspek perubahan seperti 
perubahan emosional serta perubahan intelektual yang lebih 
menonjol. Perubahan ini setidaknya sama dengan 
perubahan yang terjadi masa puber. Transformasi 
intelektual yang lebih khusus adalah dari cara berfikir 
remaja untuk mencapai integrasi dalam berinteraksi sosial 
dengan orang dewasa, secara realitas merupakan 
karakteristik umum dari periode perkembangan ini (dalam 
Hurlock, 1980). 

Masa remaja merupakan suatu periode kehidupan 
manusia yang terjadi diantara masa anak-anak dan masa 
dewasa. Jersild (1975) menyatakan bahwa masa remaja 
sebagai masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. 
Hal tersebut sesuai dengan pandangan Garison dan Garison 
(dalam Hasselt dan Hersen 1987) yang mendefenisikan 
remaja sebagai ‘in between period’, yakni suatu kondisi 
dimana seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai anak-
anak lagi, walaupun demikian masih belum matang juga 
apabila diposisikan sebagai orang dewasa. 

Menurut Plato, penalaran muncul pertama kali pada 
masa remaja sedangkan Aristoteles berpandangan bahwa 
penentuan diri merupakan ciri khas yang menonjol pada diri 
remaja. Pada abad pertengahan pengetahuan tentang remaja 
mengalami kemunduran yaitu anak-anak dipandang sebagai 
miniatur orang dewasa dan orang-orang pada masa ini 
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mengabaikan transformasi perkembangan yang berlangsung 
pada masa remaja. Kadangkala dikatakan juga bahwa masa 
remaja berawal dari faktor biologis dan berakhir pada 
budaya. Pada tahun 1904, G Stanley Hall dianggap sebagai 
bapak ilmu pengetahuan ilmiah tentang remaja yang 
mengajukan pandangan bahwa pada diri remaja terjadi 
storm and stress yang memiliki dasar biologis yang kuat pada 
proses perkembagannya (Santrock, 2002). 

World Health Organization (WHO) memberikan 
batasan usia remaja menjadi dua kategori yaitu remaja awal 
berusia antara 10 - 14 tahun dan remaja akhir yang berusia 
antara 15-20 tahun sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
atau PBB telah menetapkan batasan usia remaja antara 15 
sampai 24 tahun sebagai usia pemuda atau youth dalam 
rangka keputusan seluruh negara anggota PBB untuk 
menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda 
internasional (Sanderowitz & Paxman dalam Sarwono, 
2012). Seterusnya WHO juga menjelaskan mengenai remaja 
secara konseptual melalui tiga perspektif yakni a) perspektif 
biologis yang menganggap bahwa individu telah memasuki 
masa remaja saat pertama kali munculnya ciri-ciri 
kematangan atau kemasakan seksual sekunder, b) perspektif 
psikologis yang menganggap masa remaja jika individu 
mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 
dari kanak-kanak menjadi dewasa; c) perpektif sosial-
ekonomi ditandai dengan terjadinya peralihan dari kondisi 
ketergantungan sosial-ekonomi kepada keluarga menjadi 
kondisi yang mandiri. 

Pandangan sesuai didefenisikan oleh Abd. Rahim, 
Sufean dan Jamaluddin (2006) beranggapan bahwa remaja 
merupakan golongan yang melalui peringkat kritikal 
perubahan diri dari segi mental dan fisik. Zaman remaja 
dikatakan sebagai saat yang paling rapuh karena pada masa 
ini mereka akan terbentur dengan berbagai pengaruh yang 
tidak sehat dan juga tekanan eksternal yang dapat 
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membawa mereka pada perilaku negatif seperti 
menyalahgunakan narkoba (Zainal & Sharani 2006).  

Pandangan lain terkait istilah remaja telah dijabarkan 
oleh Sarwono (2012) yang mengatakan bahwa istilah remaja  
bukan  berasal dari bidang hukum melainkan berasal dari 
bidang-bidang ilmu sosial lain seperti bidang psikologi, 
pedagogik, antropologi, dan sosiologi. Menurutnya konsep 
remaja merupakan konsep yang relatif baru yang muncul 
setelah zaman industrialisasi telah merata di nergara-negara 
Amerika, Eropa dan negara-negara lain yang sudah maju. 
Masalah remaja baru menjadi pusat perhatian dan 
perbincanagn ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir ini. 

Di Indonesia konsep remaja tidak dikenal pada 
sebagian Undang-Undang yang berlaku.  Menurut Sarwono 
(2012) ada beberapa Undang-Undang yang tidak mengenal 
istilah remaja yaitu: 

 Pada Hukum Perdata memberikan batasan usia 21 
tahun (boleh kurang 21 tahun jika sudah menikah) 
untuk mengatakan kedewasaan seseorang yang 
tercantum pada pasal 330 KUHPerdata, mengikut 
Undang-Undang itu, individu masih membutuhkan wali 
atau orang tua untuk melakukan tindakan hukum 
perdata seperti membuat perjanjian di depan hukum 
atau mendirikan suatu perusahaan. 

 Hukum Pidana membatasi 16 tahun sebagai usia 
dewasa, seperti yang disebutkan pada pasal 45, 47 
KUHP. Anak-anak usia sebelum 16 tahun masih menjadi 
tanggung jawab orang tua mereka apabila berurusan 
dengan hukum pidana seperti pada perilaku mencuri 
belum disebut kejahatan atau tindakan kriminal akan 
tetapi disebut sebagai kenakalan. Jika dikemudian hari 
kenakalannya telah merugikan masyarakat sekitar dan 
harus dikenakan hukuman oleh negara, sementara 
orang tua tidak dapat mendidiknya, anak itu menjadi 
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tanggung jawab negara dan dititip di Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak atau dititip di Lembaga 
Rehabilitasi. Sebaliknya jika seseorang telah berumur 16 
tahun maka pelanggaran hukum pidana bisa langsung 
dijatuhkan kepadanya. 

 Undang-Undang Kesejahteraan Anak 9UU No.4/1979) 
menganggap semua orang yang belum berusia 21 tahun 
dan belum menikah sebagai anak-anak, oleh itu mereka 
masih berhak memperoleh kemudahan yang memang 
untuk anak-anak seperti perlindungan dari orangtua, 
pendidikan dan sebagainya. Namun pada Undang-
Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 pada pasal 1 
telah ditetapkan batas usia anak-anak sampai umur 16 
tahun. 

 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa syarat usia 17 
tahun untuk SIM-A atau Surat Izin Mengemudi Mobil 
dan SIM-C atau Surat Izin Mengemudi Motor. Undang-
Undang ini tanpa terkecuali mereka yang telah menikah 
dibawah usia itu dan memperlakukan semua orang yang 
berusia dibawah 17 tahun merupakan orang yang belum 
cukup usia atau belum dewasa untuk mengemudikan 
kendaraan. 

 Undang -Undang No. 10 tahun 2018 mengenai pemilihan 
umum. Pada Pasal 1angka 22 menetapkan bahwa usia 
17 tahun atau sudah menikah sebagai batasan usia 
individu yang berhak memilih atau memberikan pilihan 
pada penyelengaraan pemilihan umum. 

Hanya Undang-Undang Perkawinan yang mengenal 
konsep remaja walapun tidak secara terbuka. Menurut 
Undang-Undang No. 1/1974 pada Pasal 7 menetapkan 
bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan ialah usia 16 
tahun untuk perempuan dan minimal usia 19 tahun untuk 
lelaki. Oleh itu di atas usia itu mereka bukan lagi anak-anak. 
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Batas usia ini diberikan dengan tujuan untuk mencegah 
terjadinya perkawinan disia anak-anak. Meskipun demikian 
pada Pasal 6 ayat 2 UU. No. 1 /1974 menetapkan bahwa 
selama individu belum berusia 17 tahun harus mendapatkan 
izin orang tua jika ingin menikah. Demikian pula sebaliknya 
jika telah berusia di atas 21 tahun dapat menikah tanpa izin 
orang tua. Berdasarkan hal itu, jarak waktu antara usia 16 
bagi perempuan atau 19 tahun bagi lelaki sampai usia 21 
tahun inilah dapat dianalogikan sebagai pemahaman konsep 
remaja dalam pandangan ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, 
sosiologi, antropologi dan ilmu pendidikan (Sarwono, 2012). 

Berdasarkan batasan usia remaja itu, Adams & 
Gullota (dalam Aaro, 1997) mengatakan bahwa batasan usia 
masa remaja dimulai dari usia antara 11 sampai 20 tahun. 
Hurlock (1980) membagi masa remaja menjadi remaja awal 
(13 - 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (usia 16 atau 
17 tahun sampai usia 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir 
dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir 
individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih 
mendekati masa dewasa.  

Santrock (2002) berpendapat bahwa masa remaja 
merupakan periode transisi perkembangan antara masa 
kanak-kanak dan masa dewasa yang melibatkan perubahan 
biologis, kognitif dan sosio-emosional. Pada beberapa 
budaya masa remaja dimulai sekitar usia 10 sampai 13 
tahun dan berakhir sekitar 18 sampai 22 tahun akhirnya 
perlahan-lahan para ahli perkembangan membedakan 
antara masa remaja awal dan masa remaja akhir. 

Di Malaysia, data statistik disosialisasikan oleh Agensi 
Anti Dadah Kebangsaan (AADK) pada tahun 2010 mendapati 
jumlah penyalahguna dalam kalangan remaja yang berusia 
13 - 24 tahun semakin meningkat (Fauziah, Norulhuda & 
Suhaimi 2011). Manakala Ramsey (1987) mengelompokkan 
usia remaja dimulai yang dimulai pada usia 10 - 13 tahun 
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dan berakhir pada usia 19 - 21 tahun. Demikian pula 
pandangan Turner dan Helms (1991) yang memberikan 
batasan usia remaja antara 13 - 19 tahun. 

Di Indonesia batas usia remaja adalah usia 11 - 24 
tahun dan belum menikah dengan beberapa kriteria 
(Sarwono 2008), yakni: 

 Kriteria fisik dimana usia 11 tahun merupakan usia 
secara umum tanda-tanda kemasakan atau kematangan 
seksual telah tampak. 

 Kriteria sosial, di lingkungan masyarakat, usia 11 tahun 
sudah dianggap akil balig dari pandangan adab dan 
agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan 
mereka sebagai anak-anak. 

 Kriteria psikologis, pada usia tersebut mulai terdapat 
tanda-tanda penyempurnaan perkembangan kejiwaan 
diantaranya identitas diri telah terbentuk atau ego 
identity sesuai teori Erikson, telah tercapai fase genital 
dari perkembangan psikoseksual menurut pandangan 
Freud, telah terbentuk puncak perkembangan kognitif 
berdasarkan pandangan Piaget, dan juga telah terbentuk 
perkembangan moral menurut teori Kohlberg. 

 Kriteria adat atau tradisi, batas usia 24 tahun sebagai 
batas pertumbuhan dan perkembangan maksimal 
dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada 
mereka yang masih menjadi tanggungjawab atau 
menggantungkan kehidupannya kepada orang tua, 
belum mampu berpendapat sendiri, belum mempunyai 
hak-hak sepenuhnya sebagai orang dewasa. Jika sampai 
batas usia 25 tahun belum dapat memenuhi persyaratan 
sebagai orang dewasa baik secara sosial maupun secara 
psikologis maka statusnya masih dapat digolongkan 
sebagai remaja. 
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 Status perkawinan sangat menentukan, jika seseorang 
telah menikah pada usia berapa pun dianggap dan 
diperlakukan sebagai orang dewasa sepenuhnya baik 
melalui pandangan hukum maupun dalam kehidupan 
keluarga dan masyarakat. Oleh itu status sebagai remaja 
dilekatkan khusus bagi yang belum menikah. 

 

Secara detail batasan usia remaja juga dikemukakan 
oleh Noraini (2000) melalui beberapa aspek, yakni: 

 Aspek fisik, perubahan yang terjadi pada keadaan fisik 
seseorang yang ditandai dengan pertumbuhan dan 
kematangan organ-organ dan kelenjar seks yang 
mengakibatkan naluri seks dan adanya ketertarikan 
kapada lawan jenis. 

 Aspek mental, perubahan yang terjadi pada kondidi 
psikologis individu dengan beberapa karakteristik 
seperti pada saat berusia 12 tahun remaja telah 
memahami sesuatu yang bersifat abstrak dan pada usia 
14 tahun telah mampu memberikan penolakan terhadap 
sesuatu yang tidak logis, pada situasi ini juga remaja 
telah sadar terhadap perilakunya yang suka mengkritik 
dan memberikan bantahan. 

 Aspek sosial, perubahan yang terjadi di lingkungan 
masyarakat sekitar ketika remaja berusia 16-18 tahun 
sudah mulai menampakkan perkembangan sosial yang 
mampu berinterkasi dengan lingkungan keluarga, 
lingkungan teman-teman sebaya bahkan mampu 
bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat 
luas, 

 Aspek moral, yang ditandai dengan perubahan dalam 
membentuk perilaku, pada remaja awa,l perilaku yang 
ditampakkan adalah menarik perhatian di sekitar, 
sampai akhirnya terbentuk kemantapan moral yang 
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telah mampu membedakan dengan pasti perlaku positif 
dan perilaku negatif.  

 

Pandangan serupa dijelaskan oleh Asrori (2008) 
bahwa secara umum periode masa remaja dapat 
diklasifikasikan pada empat fase, yakni  

 Fase pra-remaja, ditandai dengan berbagai perubahan 
yang terjadi dengan menunjukkan gejala yang hampir 
sama antara remaja pria maupun perempuan seperti 
pada perubahan fisik belum tampak jelas, tetapi pada 
remaja perempuan biasanya memperlihatkan 
penambahan berat badan secara cepat, gerakan-gerakan 
mulai menjadi kaku, respon cenderung berlebihan 
terhadap stimulus dari luar sehingga mudah 
tersinggung, juga kepekaan kondisi perasaan dan emosi 
yang fluktuatif bahkan terkadang meledak. 

 Fase remaja awal, pertumbuhan kondisi fisik 
menampakkan perubahan yang begitu jelas dan nyata 
seperti perubahan fungsi-fungsi organ seks kelamin 
sehingga remaja seringkali mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk beradaptasi dan berkompromi terhadap 
perubahan-perubahan tersebut yang mengakibatkan 
kecenderungan remaja untuk menarik diri, merasa 
kurang diperhatikan bahkan merasa tidak diperdulikan, 
merasa terasing dengan kesendirian, kesulitan untuk 
mengontrol perilaku, cepat marah. Perilaku yang 
diperlihatkan tersebut terjadi karena ada tingkat 
kecemasan terhadap diri sendiri sehingga terkadang 
muncul reaksi yang tidak wajar. 

 Fase remaja pertengahan, ditandai dengan tuntutan 
peningkatan tanggung jawab yang datang dari 
lingkungan keluarga khusus dari orangtua, dan juga dari 
lingkungan masyarakat. Para remaja sering 
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menunjukkan kontradiksi yang terjadi dalam 
masyarakat antara nilai moral diketahui, mereka juga 
mulai meragukan tentang konsep perilaku baik atau 
perilaku buruk. Merujuk pada fenomena yang dirasakan 
oleh remaja sehingga remaja ingin membentuk konsep 
nilai mereka sendiri yang dianggap benar atau pantas 
untuk dikembangkan dalam kalangan sendiri apalagi 
jika orang tua atau orang dewasa lain disekitar mereka 
mau memaksakan kehendak untuk diterima oleh remaja 
tanpa disertai penjelasan yang logis menurut perkiraan 
mereka. 

 Fase remaja akhir, dengan ciri khas para remaja mulai 
menganggap dirinya sebagai orang dewasa dan juga 
mulai dapat memperlihatkan pikiran dan perilaku yang 
mencerminkan kedewasaan. Oleh itu diharapkan 
orangtua dan masyarakat mulai memberi kepercayaan 
kepada remaja sehingga dapat terjalin interaksi yang 
harmonis dengan orangtua karena remaja telah 
mempunyai kepercayaan penuh yang menyebabkan 
mereka dapat mengontrol emosinya dengan baik. Ciri 
khas lain pada masa ini adalah sudah mulai menentukan 
arah pilihan hidupnya, telah mulai dapat menganbil 
keputusan secara lebih bijaksana walapun belum 
sepenuhnya, remaja juga mulai bisa 
mempertanggungjawabkan segala perilakunya baik 
kepada diri sendiri, keluarga dan kepada masyarakat. 

 

Hurlock (1980) mengatakan umur remaja dimulai 
dari umur 13- 18 tahun perempuan dan umur 14 - 18 tahun 
laki- laki. Selanjutnya Daradjat (1993) menyatakan umur 13-
23 tahun sebagai masa remaja. Remaja laki-laki dan remaja 
perempuan mempunyai tahap pertumbuhan yang berbeda. 
Batasan usia remaja awal antara 13-15 tahun, remaja 
pertengahan antara usia 16-18 tahun, dan remaja akhir 
berusia antara 19-21 tahun. Berdasarkan berbagai pendapat 
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batasan usia remaja tersebut dapat dipahami bahwa 
pemberian batasan usia pada remaja memiliki 
kecenderungan perbedaan setiap pakar yang disebabkan 
karena perbedaan perspektif mereka masing-masing. 

 

2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

A.  Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan 
fisiologis yang bersifat progresif dan berkesinambungan 
terus berlangsung pada periode tertentu. Perubahan 
tersebut bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek 
fisik manusia saja. Secara terminologis sebenarnya tanpa 
ada penambahan istilah fisik pun sudah bermakna 
perubahan pada aspek fisiologis (Ali & Asrori, 2018).  

Sarwono (2012) menegaskan bahwa perubahan-
perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja itulah yang 
merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. 
Perubahan fisik yang sangat besar pengaruhnya adalah 
pertumbuhan tubuh seperti badan makin panjang dan tinggi, 
mulai berfungsinya alat-alat reproduksi yang ditandai 
dengan haid pertama pada remaja perempuan dan mimpi 
basah pada remaja lelaki dan juga tanda-tanda seksual 
sekunder juga mengalami pertumbuhan. 

Seluruh umat muslim meyakini bahwa Allah SWT 
telah menciptakan dan menyempurnakan tubuh manusia 
dengan sebaik-baik bentuk. Kepercayaan penuh mengenai 
hal tersebut telah ditegaskan AlQuran, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

  الَّ ذِ يْ  خَ خَ خَىخَ  خَ خَ وّٰ ىخَ  خَ خَ خَاخَىخَ  

"Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan 
kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu 
seimbang,"(QS. Al-Infitar 82: Ayat 7). 
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ذِ  صُ يْ خَ ةٍ  لَّ   خَ اۤ خَ  خَ لَّ خَىخَ        ذِ يْ   خَ يِّ

"Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia 
menyusun tubuhmu."(QS. Al-Infitar 82: Ayat 8).  

Dijelaskan juga tentang manusia itu merupakan 
makhluk yang sebaik-sebaik bentuk yang telah diciptakan-
Nya, demikian diterangkan pada QS. At-Tiin: 4, Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

ذِ يْ خَ اخَ  ذِ يْ   خَ يْ خَاذِ  خَ يْ ذِ يْ ةٍ      اخَ خَ يْ  خَ خَ يْ خَ   ايْ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya," (QS. At-Tin 95: Ayat 4). 

Allah SWT melalui hukum penciptaan-Nya pada 
manusia, telah menciptakan tahap demi tahap bentuk tubuh 
manusia, menggantikan unsur yang tidak bermanfaat 
dengan unsur yang lebih baik lagi sehingga terjadi proporsi, 
simetris, dan keseimbangan tubuh manusia. Oleh itu islam 
mengajarkan manusia untuk lebih memperhatikan 
pertumbuhan dan perkembangannya termasuk kondidi fisik 
mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:  

“Sesungguhnya badanmu itu memiliki hak atas kamu” 
(HR. Al-Bukhari).  

Pertumbuhan fisik merupakan hal yang sangat 
penting untuk terus diperhatikan agar dapat mencapai 
pertubuhan jasmaniah secara optimal. Sebagaimana yang 
duterang pada hadis berikut ini:  

“Seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih 
dicintai daripada seorang mukmin yang lemah (HR. Muslim). 

Semantara itu, dalam Alquran beberapa surah lagi 
yang menggambarkan pertumbuhan fisik dan 
perkembangan psikis manusia sejak lahir sampai meninggal 
dunia melalui siklus yang alamiah (Hasan, 2006), Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 
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صُ  ى  ٱلَّ ا  خَ خَ خَ صُ   الَّ ذِ انۢ   خَ خَ خَ   صُ لَّ   خَ يْ ةٍ   يِّذِ   خَ خَ خَ   صُ لَّ   صُ لَّ ةً   خَ يْ ةٍ   خَ يْ ذِ   ذِ
انۢ    ايْ خَ ذِ  صُ   ايْ خَ ذِ  صُ   خَ صُ خَ     خَ خَ   صُ   خَ   خَ يْ صُ صُ  ۚ  خَ خَ يْ خَ ةً   خَ يْفةً   صُ لَّ ةٍ   خَ يْ ذِ   ذِ

"Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu 
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat 
itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa."(QS. 
Ar-Rum 30: Ayat 54). 

ظٰ ةً   غخَ خَ عذِ غخَ ةً  خَ خَ خَ يْ خَ   ايْ صُ يْ فخَ خَ عخَ خَ خَ ةً  خَ خَ خَ يْ خَ   ايْ خَ خَ خَ خَ  صُ يْ  صُ لَّ  خَ خَ يْ خَ   ا ُّطيْ
صُ  خَ يْ خَاصُ  ايْ خَ اذِ ذِ يْاخَ   ىخَ  ٱوّٰ ظٰ خَ اخَ يْ ةً   صُ لَّ  خَ يْ خَ يْٰ  صُ  خَ يْ ةً  ٰ  خَ خَ   خَ خَ خَ  خَ   خَ خَ خَ يْ خَ   ايْ ذِ

"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang 
melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal 
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 
daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik" 
(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 14). 

خَ ُّهخَ  اخَ   خَ يْ ةٍ   ذِ يْ   صُ يْ صُ يْ   ذِايْ   ا لَّ اصُ  ٰ    ٰ  صُ يْ   خَ ذِ لَّ   ايْ خَ يْ ذِ   يِّذِ ايْ   خَ خَ يْ   صُ لَّ   صُ خَ  ةٍ   يِّذِ
ايْ  فخَ ةٍ   ذِ ايْ   صُ لَّ   ُّطيْ ايْ   صُ لَّ  عخَ خَ خَ ةٍ   ذِ غخَ ةٍ   ذِ   خَ صُ ذِ ُّ  اخَ صُ يْ   ايِّذِ صُ خَ يِّذِاخَ   صُ خَ لَّ خَ ةٍ   لَّ خَ يْ ذِ   ُّ خَ لَّ خَ ةٍ   ُّ يْ
خَ يْ خَ  ذِ   ذِى ى  خَ خَ ةٍ   ذِاٰ ى  خَ خَ اۤ صُ   خَ   ايْ فيْ ةً   صُ يْ ذِ صُ صُ يْ   صُ لَّ   ُّ خَ ًّ   خَ صُ لَّ صُ يْۚ  اذِ خَ يْ صُغصُ يْ    صُ لَّ  طذِ

ايْ   خَ ذِ يْ صُ يْ  ايْ   خَ ذِ يْ صُ يْ   ُّ خَ خَ وّٰى  لَّ ايْنۢ   خَ يْ خَ خَ  اذِ خَ يْ خَ   ايْ صُ صُ ذِ   خَ يْ خَ ذِ   ذِاٰ ى  ُّ خَ ُّ   لَّ  عذِ يْ ةٍ   خَ يْ ذِ   ذِ
ى  خَ يْ ـًٔ    خَ يْ خَ   خَ خَ خَ ايْ خَ   خَ ذِ خَ     خَ  ذِ خَ ةً   ايْ   خَ خَ يْنۢ خَ خَ يْ   خَ خَ خَ يْ    يْ خَزلَّ يْ   ايْ خَ اۤ خَ  عخَ خَ يْهخَ   خَ يْزخَ
ايْ    خَهذِ يْ ةٍ  زخَ يْ ةٍنۢ   صُ يِّذِ   ذِ

"Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) 
Kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan 
kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari 
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang 
sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami 
jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim 
menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah 
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, 
kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada 
usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia 
sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi 
sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini 
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kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di 
atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan 
menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang 
indah"(QS. Al-Hajj 22: Ayat 5). 

Ketiga ayat di atas mendeskripsikan kondisi tubuh 
manusia setiap periodenya. Alquran tidak memberikan 
batasan umur dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan, akan tetapi lebih didasarkan pada 
perubahan yang terjadi. Perubahan yang dimaksud ketiga 
ayat di atas memberikan gambaran bahwa periode masa 
anak-anak disebut sebagai pertumbuhan fisik dan 
perkembangan psikis dalam keadaan lemah kemudian ke 
periode berikutnya remaja dan dewasa sebagai proses 
pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis berada pada 
keadaan kuat karena seluruh fungsi-fungsi fisik dan psikis 
telah mengalami kematangan. Tahap seterusnya kondisi fisik 
dan psikis manusia melemah lagi yaitu di fase manula atau 
manusia lanjut usia, sampai akhirnya mengalami proses 
kematian.  

Proses keadaan kuat dan stabil pertumbuhan fisik 
dan perkembangan psikis manusia dimulai pada fase remaja. 
Remaja dianggap sebagai periode sensitif atau memiliki 
kepekaan yang tinggi sangat besar pengaruhnya bagi 
pertumbuhan dan perkembangan manusia pada kehidupan 
selanjutnya. Pada masa remaja ini ditandai dengan 
perpindahan dari fase anak-anak menjadi fase dewasa, 
tetapi sebelum masa remaja terdapat satu masa periode lagi 
yang umurnya sangat singkat dibandingkan masa-masa 
periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang 
lainnya yaitu periode masa pubertas. 

Istilah pubertas berasal dari bahasa Latin, dengan 
kata “pubescere” yang berarti menjadi berbulu. Usia 
pubertas terlihat lebih cepat, watu dari perubahan fisik yang 
terjadi pada saat pubertas ini merupakan perpaduan antara 
pengaruh genetik dan lingkungan seperti faktor keluarga, 
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faktor nutrisi, faktor sikap sosial, dan faktor olahraga 
(Ahmad, 2006). 

Pubertas ialah suatu periode dimana kematangan 
fisik berlangsung pesat dengan melibatkan perubahan 
hormonal dan tubuh yang khususnya berlangsung pada 
remaja awal. Pada masa pubertas ini sistem endokrin 
berperan dalam interaksi antara hipotalamus dan kelenjar 
pituitari. Pubertas memiliki dua fase yaitu andrenarche dan 
gonadarche, puncak dari gonadarche pada lelaki adalah 
spermarche (kematangan organ seksual mengakibatkan 
mimpi basah pertama kali) dan pada perempuan adalah 
menarche (kematangan organ seksual mengakibatkan siklus 
haid pertama kali). Pertumbuhan pubertas dimulai sekitar 
usia 9 tahun untuk perempuan dan 11 tahun bagi lelaki. 
Puncak dari perubahan pubertas untuk perempuan adalah 
11.6 tahun dan lelaki usia 13.6 tahun Santrock, 2007). 

Semakin banyak peneliti yang menemukan bahwa 
kematangan dini dapat meningkatkan kerentanan remaja 
perempuan untuk mengalami banuak masalah (Sarigiani & 
Peterson, 2000; McCabe & Ricciardelli, 2003; Waylen & 
Wolke, 2004), perempuan yang matang secara dini 
cenderung merokok, minum minuman keras, depresi, 
memiliki gangguan makan, menuntut kemandirian lebih dini 
dari orang tuanya, mempunyai kawan-kawan yang lebih tua, 
tubuh mereka cenderung membangkitkan respon dari lelaki 
yang mengarah pada pacaran bahkan pengalaman seksual 
dini. Penelitian Statin & Magunusson, 1990) menemukan 
bahwa remaja perempuan yang matang secara dini 
cenderung mencapai tingkat pendidikan dan pekerjaan yang 
lebih rendah ketika dewasa.  

Graber et al (2004) dari hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa perempuan yang matang secara dini 
akan memperlihatkan insiden gangguan mental yang lebih 
besar dibandingkan dengan perempuan yang matang 
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lambat. Sebagai dampak dari ketidakmatangan aspek sosial 
dan kognitif, serta pertumbuhan fisik yang lebih awal, para 
perempuan yang mengalami kematangan lebih dini ini, 
sangat beresiko terkena gangguan perilaku atau masalah 
perilaku karena tidak mengetahui kemungkinan efek jangka 
panjang dari proses perkembangan mereka. Manakala jika 
lelaki matang lebih dini menguntungkan setidaknya pada 
awal masa remaja namun ketika dewasa lelaki yang matang 
secara lambat mempunyai identitas diri yang lebih positif 
dibandingkan lelaki yang matang lebih dini (Santrock, 2007). 

Masa ini dimulai pada waktu anak menunjukkan 
tanda-tanda puberitas dengan terjadinya kemasakan 
seksual, pertumbuhan tinggi badan yang maksimum. Leoner 
dan Spainer (1980) mengatakan masa remaja dimulai 
datangnya puberitas ditandai perubahan fisik seseorang. 

Hurlock (1980) menguraikan bahwa masa puber 
disebabkan oleh perubahan-perubahan hormonal yang 
kejadian berbeda karena sulit dikontrol. Usia rata-rata 
perubahan yang dialami pada masa puber bagi anak 
perempuan adalah 13 tahun sedangkan lelaki berusia 14-
14,6 tahun, dan waktu yang diperlukan untuk mengakhiri 
perubahan pada masa puber sekitar dua sampai empat 
tahun. 

Nabi Muhammad SAW mempergunakan konsep 
pubertas ini dengan tujuan untuk membedakan antara anak-
anak dan orang dewasa, seperti yang dinyatakan dalam 
Hadist berikut ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  

“Dari Ibn Umar ra, dia berkata: ‘Aku menghadap 
Rasulullah SAW, untuk ikut serta dalam pasukan perang. 
Ketika itu aku masih berusia 14 tahun. Namun Rasulullah Saw 
menolak aku. Pada tahun berikutnya, aku kembali 
mengajukan diri untuk ikut dalam pasukan perang. Ketika itu 
aku sudah berusia 15 tahun, maka beliaupun menerimaku” 
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(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At.Thurmudi, dan An-
Nasa’-i). 

Kelanjutan hadist tersebut di atas lebih menegaskan 
lagi terkait usia remaja manusia, yaitu:  

“Dari nafi’: ia berkata, Aku memberitahukan hal ini 
kepada Umar Ibn bin Abdul Aziz, maka diapun berkata, ‘Inilah 
usia yang menjadi batas antara anak kecil dan orang dewasa” 
(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At.Thurmudi, dan An-
Nasa’-i). 

Pada hadist lain juga dijelaskan konsep pubertas 
terlihat ketika belaiu memisahkan antara anak-anak dan 
orang dewasa yaitu:  

“Diriwayatkan dari Ath-Thiyah Al-Qurazhi, dia berkata” 
Kami telah dihadapkan kepada kepada Nabi SAW pada hari 
perang Bani Quraizhah. Barangsiapa yang telah tumbuh 
(rambut kemaluannya), maka dia tetap akan hidup. Dan aku 
merupakan salah seorang dari mereka yang dibiarkan hidup 
(HR. At.Thurmudi, dan An-Nasa’-i). 

Usia remaja ini juga telah diterangkan dalam AlQuran 
sebagai usia yang membolehkan untuk menikah, seperti 
yang terdapat dalam QS. An-Nisa’: 6, yaitu:  

 خَ  يْ خَ صُ    ايْ خَٰ ٰ ى  خَ وّٰى   ذِ خَ   خَ خَغصُ    ا يِّذِ خَ حخَۚ  خَ ذِايْ ٰ  خَ يْ صُ يْ  يِّذِ يْهصُ يْ  صُ يْ ةً  
ايْ   صُ صُ يْ خَ    ذِ يْ خَ  ةً   لَّ ذِ خَ  ةً   خَايْ  لَّ يْ خَ صُ يْ     خَ خَ

اخَ  خَ يْ  خَ  يْ خَ صُ يْ    ذِاخَ يْهذِ يْ  خَ يْ خَ اخَهصُ يْ ۚ  خَ
ايْ  خَ اخَ  خَ ذِ يْ ةً   خَ يْ خَ يْ صُ يْ  ذِ ايْ خَ يْ صُ يْ ذِ    خَ ذِ خَ   خَ خَ يْ صُ يْ   خَ اخَ  خَ ذِ ًّ   خَ يْ خَ يْ خَ يْفذِ يْ ۚ  خَ خَ

ذِ  خَ ذِ يْ ةً  هذِ صُ يْ  عخَ خَ يْهذِ يْ    خَ خَفٰى  ذِ ٱوّٰ خَ يْ   ذِاخَ يْهذِ يْ  خَ يْ خَ اخَهصُ يْ  خَ 

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup 
umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu 
mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan 
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara 
itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari 
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memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, 
maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. 
Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan 
cukuplah Allah sebagai pengawas."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 6). 

Pertumbuhan bilogis pada masa puberitas 
merupakan dimensi universal yang tidak hanya memiliki 
implikasi biologis, namun juga berdampak pada 
perkembangan kognitif, perkembangan emsional, dan 
perkembangan sosial. Pertumbuhan fisik mengalami 
perubahan yang cepat pada masa pubertas ini dan juga 
membawa perubahan bagaimana remaja dipandang dan 
diperlakukan oleh orang tua mereka atau teman sebayanya 
terutama bagaimana remaja itu memandang diri sendiri 
terhadap yaitu menerima perubahan fisik yang dialaminya. 
Pertumbuhan pubertas menggiring remaja pada peran sosial 
yang baru seperti ketertarikan pada lawan jenis. 

Terkait pertumbuhan fisik pada masa remaja, Noraini 
(2000) menjelaskan bahwa masa remaja mempunyai 
pertumbuhan fisik yang menyeluruh seperti aspek fisik 
mengalami pertumbuhan organ dan kelenjar seks yang 
menyebabkan naluri seks dan ketertarikan kepada jenis 
kelamin; aspek mental merujuk pada remaja sudah 
mengetahui hal abstrak ketika berusia 12 tahun dan usia 14 
tahun menolak hal tidak logis, tahap ini juga orang dewasa 
sadar akan sikap suka membantah dan mengkritik; aspek 
sosial, ketika usia 16-18 tahun mulai menunjukkan 
perkembangan sosial.  

Hal sesuai lainnya telah dikatakan oleh Muss (dalam 
Sarwono, 2012) bahwa secara berurutan perubahan-
perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja yaitu: 

 Pada remaja perempuan terjadi perubahan pada 
pertumbuhan tulang-tulang (Badan menjadi tinggi dan 
anggota-anggota badan menjadi panjang, adanya 
pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus dan 
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lurus berwarna gelap di kemaluan, mencapai 
pertumbuhan tigggi badan yang maksimal setiap tahun, 
bulu kemaluan menjadi keriting, mengalami haid, dan 
tumbuh bulu-bulu ketiak. 

 Pada remaja lelaki terjadi berbagai perubahan pada 
pertumbuhan ada tulang-tulang, testis atau buah pelir 
membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus san 
berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi atau 
keluarnya air mani, bulu kemaluan menjadi keriting, 
mencapai pertumbuhan tigggi badan yang maksimal 
setiap tahun, tumbuh rambut-rambut halus di wajah 
yaitu kumis dan jenggot, tumbuh bulu ketiak, akhir 
perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah 
tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. 

Hurlock (1980) menguraikan bahwa pertumbuhan 
fisik remaja masih belum sempurna sepenuhnya pada akhir 
masa remaja. Pada pertumbuhan fisik ini di kelompokkan 
dua perubahan yaitu perubahan eksternal dan perubahan 
internal. 

 

Tabel 2.1 Perubahan tubuh selama masa remaja 
(Hurlock, 1980). 

 

Aspek Perubahan 
Eksternal 

Aspek Perubahan 
Internal 

Tinggi 
badan 

Rata-rata 
perempuan 

mencapai tinggi 
yang matang 
antara 17 /18 
tahun. Lelaki 

kira-kira setahun 

Sistem 
Pencern

aan 

Perut menjadi 
lebih panjang, 

usus bertambah 
panjang dan 

besar, otot-otot 
perut dan 

dinding-dinding 
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sesudahnya usus lebih tebal 
dan kuat, hati 

bertambah berat 
dan 

kerongkongan  
memanjang 

Berat 
Badan 

Berat badan 
saling beringan 
dengan tinggi 
badan. Berat 
badan masa 

remaja tersebar 
ke bagian-bagian 

tubuh yang 
awalnya hanya 
mengandung 
sedikit lemak 

atau sama sekali 
tidak ada lemak 

Sistem 
Peredar

an 
Darah 

Jantung tunbuh 
pesat selama 

usia 17 atau 18 
tahun, 12 kali 

lebih berat saat 
lahir. Panjang 

dan tebal 
dinding 

pembuluh darah 
meningkat. 
Mencapai 

kematangan 
pada masa 

dewasa. 

Proporsi 
Tubuh 

Berbagai 
anggota tubuh 

berangsur 
mencapai tubuh 
simetris. Badan 

melebar dan 
memanjang 

sehingga tubuh 
tidak lagi 
kelihatan 

memanjang 

Sistem 
Pernapa

san 

Kapasitas paru-
paru perempuan 
hampir matang 

pada usia 17 
tahun sementara 
lelaki beberapa 
tahun kemudian 

Organ 
Seks 

Remaja lelaki 
dan perempuan 

mencapai 

Sistem 
Endokri

n 

Masa puber 
terjadi 

peningkatan 
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ukuran yang 
matang pada 
akhir remaja, 

tetapi fungsinya 
belum matang 

sampai beberapa 
tahun kemudian 

kegiatan gonad 
menyebabkan 

ketidakseimbang
an sementara 

waktu dari 
seluruh sistem 

endokrin. 
Kelenjar-

kelenjar seks 
berfungsi dan 
berkembang 
pesat, walau 

belum matang 
sampai akhir 

remaja atau awal 
dewasa. 

Ciri Seks 
Sekunder 

Mencapai 
pertumbuhan 
yang matang 

pada akhir 
remaja baik pada 

lelaki maupun 
pada perempuan 

Jaringan 
Tubuh 

Perkembangan 
kerangka 

berhenti rata-
rata usia 18 

tahun. Jaringan 
selain tulang, 

terus 
berkembang 

sampai ukuran 
matang khusus 
perkembangan 

otot. 

Hasan (2006) juga memandang bahwa pada masa 
remaja terjadi percepatan pertumbuhan fisik yang mencolok 
atau adolescent growth spurt yang mengindikasikan 
seseorang dianggap berpindah dari masa anak-anak menjadi 
masa kematangan fisik. Jika remaja perempuan mengalami 
menstruasi pertama yang disebut menarche, manakala lelaki 
mengalami spermache. Perbedaan perubahan fisik yang 
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dialami remaja lelaki dan perempuan dijelaskan secara 
detail melalui tabel 2.2 di bawah ini. 

 

Tabel 2.2 Perubahan Fisik Sistem Seks Remaja 

 

Remaja Perempua
n 

Remaja Lelaki 

Karakterisitk Usia Karakteristik Usia 

Pertumbuhan 
payudara 

8-13 tahun Pertumbuhan 
testes dan 

kantong biji 
pelir 

10-13 
tahun 

  Pertumbuhan 
penis 

11-14,6 
tahun 

Tumbuh 
rambut pubis 

8-14 tahun Tumbuh 
rambut pubis 

10-15 
tahun 

Pertumbuhan 
tinggi badan 

9,6 -14,6 
tahun 

Pertumbuhan 
tinggi badan 

10,6 - 16 
tahun 

Menarche 
atau 

menstruasi 
pertama 

10-16,6 
tahun 

Spermache / 
ejakulasi 

pertama mimpi 

Sebelum 16 
tahun 

Tumbuh bulu 
ketiak 

2 tahun 
setelah 
rambut 
pubis 

Tumbuh bulu 
ketiak, kumis 
dan jenggot 

2 tahun 
setelah 
rambut 
pubis 

Kelenjar 
minyak dan 

keringat 

Sewaktu 
tumbuh 
ketiak 

Kelenjar 
minyak dan 

keringat 

Sewaktu 
tumbuh 
ketiak 

  Perubahan Sewaktu 
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suara / tumbuh 
larynx 

tumbuh 
penis 

 

Selanjutnya Muss (dalam Sarwono, 2012) 
mengatakan juga bahwa genadotropic mulai positif terdapat 
dalam air seni. Hormon inilah yang bertanggungjawab 
sebagian pada pertumbuhan tanda-tanda seksual dalam 
memproduksi sel telur dan spermatozoa. Perubahan fisik 
tersebut menyebabkan perilaku remaja menjadi canggung 
karena harus menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan 
yang terjadi pada kondisi fisik.  

Perubahan fisik remaja yang pesat seringkali 
menimbulkan gangguan regulasi, gangguan perilaku bahkan 
keterasingan dengan dirinya sendiri (Ali & Asrori, 2018). 
Oleh itu sangat diperlukan aktivitas-aktivitas olahraga untuk 
menyalurkan energi lebih yang dimiliki oleh remaja 
sehingga tidak tersalurkan pada perilaku negatif seperti 
perilaku penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa masa 
remaja merupakan masa seseorang banyak mengalami 
perubahan dan perkembangan baik secara fisik, psikologis 
dan sosial. Masa remaja sering pula disebut sebagai masa 
seseorang mengalami krisis identitas. Faktor lingkungan 
sangat menentukan pembentukan identitas pribadi dan 
berperan mengarahkan perilaku remaja agar tidak 
menyalahgunakan narkoba. 

 

B. Perkembangan Psikologis 

Perkembangan sebagai suatu pola pergerakan atau 
perubahan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. 
Proses-proses biologis yang terjadi melibatkan perubahan 
fisik pada tubuh seseorang. Proses-proses perkembangan 
psikologis seperti a) proses-proses kognitif yang terjadi 
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melibatkan perubahan dalam berpikir dan inteligensi, b) 
perubahan sosio-emosional berfokus pada perubahan 
berinteraksi dengan orang lain, dalam emosi, dalam 
kepribadian serta dalam konteks sosial (Santrock, 2007). 
Manakala Monks et al., (1989) mengemukakan pada 
perkembangan sosial remaja terdapat dua gerak yaitu 
memisahkan diri dari orang tua dan menuju rekan sebaya 
untuk menemukan identitas diri.  

Perkembangan psikologis yang terjadi pada masa 
remaja tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi 
lingkungan. Perkembangan yang dialami remaja sesuai 
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli, 
secara garis besar diklasifikasikan atas: 1) perkembangan 
kognisi, 2) perkembangan emosi, 3) perkembangan sosial, 4) 
perkembangan moral (Wahyuni, 2014).  

 

1.  Perkembangan Kognisi  

Membahas tentang perkembangan intelektual atau 
kognisi, tidak dapat dipisahkan dari seorang pencetus 
psikologi kognitif yang bernama Jean Piaget yang melakukan 
penelitian terhadap ketiga anak-anaknya secara longitudinal 
dengan menemukan tahap-tahap kemampuan berpikir 
manusia yang disesuaikan dengan perkembangan umur. 
Tahapan perkembangan kognitif tersebut diklasifikasikan 
menjadi empat fase (dalam Bybee & Sund, 1982; Ali & 
Asrori, 2018) yaitu: 

1. Fase sensori-motoris, pada tahap ini terjadi pada usia 0 
sampai 2 tahun, pada masa ini anak berada pada masa 
pertumbuhan yang ditandai dengan kecenderungan-
kecenderungan sensori motoris yang sangat jelas. 
Semua perilaku merupakan perwujudan dari proses 
kematangan aspek sensori-motoris itu. Piaget 
berpendapat bahwa pada tahap ini interaksi anak 
terhadap lingkungannya termasuk orang tuanya 
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mengembangkan kemampuan untuk mempersepsi 
sesuatu melalui sentuhan-sentuhan atau melalui 
berbagai macam gerakan-gerakan motoris dan secara 
berangsur-angsur belajar mengkoordinasikan 
tindakannya. 

Selanjutnya Piaget menguraikan lagi fase sensori 
motoris menjadi enam tahap dan setiap tahapannya 
memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:  

 Tahap usia 0 sampai 1 bulan dengan karakteristik 
diantaranya individu mampu bereaksi secara refleks, 
individu mampu menggerakkan-gerakkan anggota 
badan walaupun belum terkoordinir.  

 Tahap usia 1 sampai 4 bulan dengan karakteristik 
individu mampu memperluas skema yang dipunyai 
berlandaskan faktor keturunan atau hereditas. 

 Fase usia 4 sampai 8 bulan dengan karakteristik bahwa 
individu mulai mampu pahami kaitan perlakukannya 
terhadap benda. 

 Fase usia 8 sampai 12 bulan, ditandai dengan 
karakteristik yaitu mampu memahami bahwa benda 
tetap ada walaupun sementara waktu hilang, telah 
mampu mencoba sesuatu, juga dapat menentukan 
tujuan aktivitas tanpa bergantung pada orang tua. 

 Fase usia 12 sampai 18 bulan, dengan karakteristik 
individu mulai meniru, dapat melakukan berbagai 
percobaan terhadap lingkungan dengan lancar. 

 Fase usia 18 sampai 24 bulan, ditandai karakteristik 
meiputi individu dapat melakukan proses mengingat 
dan berpikir, memahami simbil-simbol bahasa 
sederhana, mampu memecahkan masalah sederhana 
sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan dapat 
memahami diri sebagai individu yang sedang 
berkembang. 
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2. Fase pra-operasional, tahap ini terjadi pada anak 
berusia 2 sampai 7 tahun. Anak bersifat egosentris 
sehingga mengalami masalah dalam berinteraksi dengan 
lingkungan salah satunya dengan orang tua. Anak 
cenderung sulit memahami pandangan orang lain dan 
lebih sering mengutamakan pendapat sendiri, masih 
sulit menangkap kemungkinan-kemungkinan karena 
masih menganggap bahwa hanya ada satu kebenaran 
dalam setiap situasi. Anak dapat menyimpan kata-kata 
dan menggunakannya jika terkait dengan kebutuhan, 
mereka siap untuk belajar bahasa, membaca, bahkan 
bernyanyi. Ketika lingkungan sekitar mempergunakan 
bahasa yang baik dan benar maka perkembangan 
bahasa mereka akan baik dan benar juga, terkadang juga 
mereka bicara sendiri dengan benda-benda yang berada 
di dekatnya untuk melatih perbendaharaan kata dan 
penguasaan bahasanya. Piaget menyebut dengan istilah 
collective monologue. 

Pada tahap ini, ditandai dengan berbagai 
karakteristik seperti individu mampu mengkombinasikan 
berbagai informasi, dapat mengemukakan alasan dalam 
menyatakan ide-ide, mengerti adanya hubungan sebab 
akibat dalam kejadian konkret walaupun logika hubungan 
sebab akibat itu belum tepat, individu dapat mengasimilasi 
(memasukkan informasi baru kedalam pengetahuan yang 
sudah ada) dan mengakomodasikan (menyesuaikan konsep 
yang sudah ada terhadap masuknya informasi baru) pesan 
yang diterima dari sekitar, cara berpikir bersifat egosentri 
dengan ciri-ciri berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, 
tingkat keAKUan tinggi, dan mulai berkembang bahasa. 

3. Fase operasional konkrit, terjadi pada usia anak 7 
sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai 
menyesuaikan diri dengan realitas yang ada, juga mulai 
berkembang rasa ingin tahu. Interaksi dengan 
lingkungan sekitar semakin baik karena sifat egosentris 
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makin berkurang. Anak mulai mampu mengamati, 
memahami, dan menjelaskan pikiran orang lain secara 
objektif, mulai memahami hubungan fungsional karena 
mulai menguji coba permasalahan, belum mampu 
memahami hal abstrak atau mengabstraksi tentang 
sesuatu yang kongkrit. 

Tahap ini ditandai dengan karakteristik meliputi 
sesuatu yang dipahami sebagaimana yang tampak saja 
sesuai pengalaman, belum dapat menangkap hal abstrak 
walaupun cara berpikir telah tampak sistematis dan logis. 
Pada pemahaman konsep akan mudah dipahami jika konsep 
pengertian itu dapat diamati. 

4. Fase operasional formal, terjadi pada anak usia 11 tahun 
ke atas. Pada tahap ini interaksi dengan lingkungan telah 
luas, telah memiliki banyak teman bahkan berusaha 
berinterkasi dengan orang dewasa. Anak telah mampu 
mengembangkan pikiran formal, mulai dapat mencapai 
logika dengan rasio dan telah mampu mengabstraksi 
sesuatu. Makna simbolik dan kiasan juga telah dipahami, 
serta sudah bisa melakukan kegiatan yang melibatkan 
proses berfikirnya seperti menulis puisi, menulis cerita 
bahkan karya tulis ilmiah. 

Fase operasional formal ditandai dengan 
karakteristik seperti individu dapat berpikir secara logis 
dengan objek-objek abstrak, mampu memecahkan 
persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis, dapat 
mengabstraksi serta dapat membuat perkiraan atau 
forecasting di masa depan. Mampu mengintrospeksi diri 
sendiri sehingga mampu mencapai kesadaran diri, dapat 
membayangkan peran-peran orang dewasa, dapat 
menyadari diri sendiri mempertahankan kepentingan di 
lingkungan masyarakat. Secara sederhana, tahapan 
perkembangan kognitif Piaget, digambarkan Hasan (2006). 
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Tabel 2.3 Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 
 

Usia Nama Pemahaman Kemamp
uan 

Kelemahan 

0-2 
tahun 

Sensori-
motor 

Dunia bukan 
perluasan 

diri 

Pola 
refleks 

ketetapan 
objek 

simbol 

2-7 
tahun 

Pra-
operasio

nal 

Simbol Gambara
n citra 

kata-kata 
animisme 
artifisialis

me 

Manipulasi 
simbol, 
peran 

gender, 
moral, 

egosentris, 
realisme 

2-4 
tahun 

Simbolik Simbolik Objek tak 
nyata 

Egosentris, 
way they 

know 

4-7 
tahun 

Intuitif    

7-11 
tahun 

Konkret 
operasi-

onal 

Objek fisik 
menghilangk
an berpikir 
egosentris 

Konserva
si,urutan 

bolak-
balik, 

coba/cob
a/salah 

Penalaran 
abstrak 

> 11 
tahun 

Formal 
operasio

nal 

Hipotesis / 
pengujian 

Deduksi 
hipotetik 

ideal 
aljabar 

 

 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

57 

 

Santrock (2007) menyimpulkan tahap-tahap 
perkembangan kognitif mengikut teori Piaget yaitu a) tahap 
sensorimotor usia 0-2 tahun, ditandai dengan bayi 
membangun pemahaman menegnai dunia dengan cara 
mengkoordinasikan pengalaman sensoris dengan tindakan 
fisik. Bayi mengalami kemajuan dari tindakan refleks sampai 
mulai menggunakan pikiran simbolis, b) tahap 
praoperasional usia 2-7 tahun, anak mulai menjelaskan 
dunia dengan kata-kata dan gambar yang mencerminkan 
peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan 
informasi sensoris dan tindakan fisik, c) tahap operasional 
konkrit usia 1-11 tahun, ditandai anak saat usia ini dapat 
berpikir secara logis tentang peristiwa atau kejadian konkrit 
dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam bentuk yang 
berbeda-beda, d) tahap operasional formal usia 11 tahun 
sampai dewasa yang ditandai remaja berpikir secara 
abstrak, logis dan idealis. 

Hasan (2006) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif 
merupakan proses perubahan kemampuan berpikir atau 
intelektual, kemampuan manusia untuk melakukan proses 
berpikir dengan berbagai konsep. Selanjutnya dikatakan 
bahwa dalam AlQuran dan Hadist terkait proses berpikir, 
yaitu: Al-Baqarah: 31-33, Allah SWT mengajarkan Nabi 
Adam berbagai konsep atau nama yang merupakan 
karakteristik khusus manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman yaitu: 

خَ يْ خَ اۤ ذِ   ذِ ُٔ يْ ذِ يْ  ذِ 
 ِٕ خَ ذِ  خَ خَ  خَ  خَ يْنۢ

اۤ
 ٰ هصُ يْ عخَ خَى  ايْ خَ خَ يْ خَ اۤ خَ  صُ لَّهخَ   صُ لَّ عخَ خَ خَ عخَ لَّ خَ ٰ  خَ خَ  ايْ  خَ

اۤ ذِ  ذِايْ  صُ يْ صُ يْ ٰ  ذِ ذِ يْاخَ  اخَ  ٰ   صُ

"Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 
semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat 
seraya berfirman, Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) 
ini, jika kamu yang benar!"(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 31). 

  خَ اصُ يْ   صُ يْٰ  خَىخَ اخَ عذِ يْ خَ اخَ خَ    ذِالَّ  خَ  عخَ لَّ يْ خَ خَ    ذِ لَّىخَ  خَ يْ خَ  ايْ خَ ذِ يْ صُ  ايْ خَ ذِ يْ صُ 
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"Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang 
kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada 
kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha 
Bijaksana."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 32). 

خَ يْ خَ اۤ ِٕهذِ يْ   خَ  خَ  خَاخَ يْ  خَ صُ يْ  خَ صُ يْ  ذِ   خَ 
خَ يْ خَ اۤ ِٕهذِ يْ ۚ  خَ خَ لَّ    خَ يْنۢ  ذِئيْهصُ يْ  ذِ 

 خَ  خَ ٰ  ٰ  خَ صُ  خَ يْنۢ
اخَ  خَ خَ   صُ يْ صُ يْ  خَ يْ ذِ   خَ خَعيْ خَ صُ  خَ   صُ يْ صُ يْ الَّ صُ يْ  ذِ يِّذِ  يْ  خَعيْ خَ صُ  خَ يْ خَ  ا لَّٰ ٰ  ذِ  خَ ايْ

اخَ    خَ يْ صُ صُ يْ

"Dia (Allah) berfirman, Wahai Adam! Beritahukanlah 
kepada mereka nama-nama itu! Setelah dia (Adam) 
menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, Bukankah telah 
Aku katakan kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia 
langit dan bumi dan Aku mengetahui apa yang kamu 
nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" (QS. Al-Baqarah 
2: Ayat 33). 

Pengajaran nama-nama merupakan proses 
pengembangan konsep atau skema atau struktur kognitif 
manusia. Pada perkembangan kognitif, berpikir kritis 
merupakan hal yang terpenting. Ketika individu tertarik 
pada “sesuatu” tertentu maka keterampilan berpikirnya 
semakin kompleks. Berpikir kritis dimulai dengan 
mempertanyakan sesuatu, seperti yang dinaytakan dalam 
hadist:  

“Kalau bukan karena pertanyaan, pasti ilmu 
pengetahuan telah lenyap ((HR. Ad Darimi). 

Hal yang sama mengenai proses berpikir ini, juga 
dijelaskan pada AlQuran surah Al-Shafaat: 154-156, Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yaitu: 

اخَ    خَ  اخَ صُ يْ   خَ يْ خَ  خَ يْ صُ صُ يْ

"Mengapa kamu ini? Bagaimana (caranya) kamu 
menetapkan?"(QS. As-Saffat 37: Ayat 154). 

اخَۚ      خَ خَ خَ  خَ خَ لَّ صُ يْ

"Maka mengapa kamu tidak memikirkan?"(QS. As-Saffat 
37: Ayat 155). 
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    خَ يْ اخَ صُ يْ  صُ يْطٰانٌ  ُّ ذِ يْانٌ  

"Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?"(QS. As-
Saffat 37: Ayat 156). 

Proses berpikir kritis disertai dengan 
pengorganisasian dari otak yang merupakan intisari dari 
perkembangan kognitif manuasia. Di dalam AlQuran surah 
An-Nisa’:6 dinyatakan bahwa seseorang yang telah cukup 
umur untuk menikah, dianggap telah memasuki pencapaian 
kematangan intelektual (Hasan, 2006). 

Ali dan Asrori (2018) mengatakan bahwa 
perkembangan kognisi merupakan aktivitas-aktivitas 
psikologis yang didalamnya melibatkan proses memperoleh, 
menyusun dan mempergunakan informasi, pengetahuan 
serta kegiatan mental seperti proses mengamati, mengingat, 
berfikir, menganalisis, mensintesis dan proses memecahkan 
persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan 
lingkungan. 

Perkembangan kognisi atau perkembangan 
intelektual remaja mulai berkembang dan memiliki 
kemampuan berfikir abstrak yang menunjukkan perhatian 
besar pada kejadian dan peristiwa yang tidak konkrit seperti 
memilih pasangan hidup dan pekerjaan (Gunarsa & Gunarsa, 
1988). Pikiran sering dipengaruhi teori dan ide yang 
menyebabkan sikap kritis terhadap situasi serta 
berkembang pula rasa ingin tahu dan mencoba melakukan 
sesuatu hal tentang apa yang dilakukan orang dewasa.  

Agama Islam sangat memperdulikan tentang 
perkembangan kognisi manusia ini. Hal tersebut didasarkan 
pada ayat Alquran maupun hadis yang menjelaskan 
pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan pikiran guna 
memahami gejala alam semesta dan mengagungkan 
kebesaran Allah SWT. Ayat pertama yaitu QS. Al-'Alaq:1-5, 
diturunkan sangat terkait aktivitas kognisi sebagai 
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pembelajaran bahkan meyebutkan pentingnya proses 
pembelajaran (Hasan, 2006), Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman yaitu: 

      ذِ يْ خَ يْ  ذِ  يْ ذِ  خَ يِّذِىخَ  الَّ ذِ يْ  خَ خَ خَۚ 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
menciptakan"(QS. Al-'Alaq 96: Ayat 1). 

ايْ عخَ خَ ةٍۚ  ذِ يْ خَ اخَ  ذِ    خَ خَ خَ  ايْ

"Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah"(QS. Al-'Alaq 96: Ayat 2). 

خَ يْ خَ صُ     خَ خَ ُّىخَ  ايْ
     ذِ يْ خَ يْ

"Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia"(QS. Al-
'Alaq 96: Ayat 3). 

    الَّ ذِ يْ عخَ لَّ خَ  ذِ ايْ خَ خَ ذِ  

"Yang mengajar (manusia) dengan pena"(QS. Al-'Alaq 
96: Ayat 4). 

ذِ يْ خَ اخَ  خَ  اخَ يْ  خَ يْ خَ يْ      عخَ لَّ خَ  ايْ

"Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya"(QS. Al-'Alaq 96: Ayat 5). 

 

Ayat-ayat lain yang terkait dengan perkembangan 
kognisi atau perkembangan proses berpikir manusia 
diterangkan dalam AlQuran dan hadist berikut ini. 

1. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang 
yang tidak mengetahui? (QS. Al-Zumar : 9). 

ٰ ذِ خَ خَ  خَ خَ يْ صُ يْ   ايْ  صُ خَ  خَ  ذِ نٌ ٰ  خَ اۤ خَ  الَّ يْ ذِ  خَ  ذِ ةً   لَّ خَ اۤ ِٕ ةً   لَّ يْ خَ صُ  ايْ  خَ لَّ
اخَ    ذِ لَّ خَ   اخَ  خَ الَّ ذِ يْاخَ اخَ  خَ يْ خَ صُ يْ ى  الَّ ذِ يْاخَ  خَ يْ خَ صُ يْ  خَ يْ خَ خَ  خَ يِّذِ     صُ يْ  خَ يْ  خَ يْ خَ ذِ

خَايْ خَ  ذِ    خَ خَ خَ لَّ صُ  صُ اصُ    ايْ

"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan 
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sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan 
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Apakah sama 
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal 
sehat yang dapat menerima pelajaran"(QS. Az-Zumar 39: 
Ayat 9). 

2. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-
mujadilah : 11), Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ٰ  ذِاذِ  خَ  يْ خَ صُ يْ   خَفيْ خَحذِ  خَ ُّهخَ   الَّ ذِ يْاخَ ٰ  خَ صُ يْ    ذِ خَ   ذِ يْ خَ اخَ صُ يْ  خَفخَ لَّ صُ يْ   ذِى  ايْ خَ    ٰ
صُ  الَّ ذِ يْاخَ ٰ  خَ صُ يْ   ذِ يْ صُ يْ   خَ الَّ ذِ يْاخَ  صُ يْ صُ    صُ اخَ صُ يْۚ  خَ ذِ خَ   ذِ يْ خَ   يْ صُزصُ يْ   خَ  يْ صُزصُ يْ   خَ يْ خَعذِ  ٱوّٰ  ٱوّٰ

اخَ  خَ ذِ يْ نٌ  صُ  ذِ خَ   خَ يْ خَ صُ يْ ٰ  ةٍ   خَ ٱوّٰ   ايْ ذِ يْ خَ  خَ خَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 
kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, 
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
terhadap apa yang kamu kerjakan"(QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 
11). 

3. Islam mengajarkan umatnya untuk bertanya kepada 
orang yang tepat sebagai salah satu cara untuk 
memahami berbagai ilmu pengetahuan melalui 
proses berpikir pada perkembangan kognitif, seperti 
dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman yaitu: 

 خَ خَ    خَ يْ خَ يْ خَ   خَ يْ خَىخَ  ذِالَّ  ذِ خَ اةً  ُّ يْ ذِ يْ   ذِاخَ يْهذِ يْ  خَ يْ َٔ صُ يْ    خَ يْ خَ  ا يِّذِ يْ ذِ  ذِايْ 
اخَ    صُ يْ صُ يْ اخَ  خَ يْ خَ صُ يْ

"Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau 
(Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami 
beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang 
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yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui" (QS. Al-Anbiya 21: 
Ayat 7). 

4. Kalimat hikmah merupakan barang hilang milik orang 
mukmin. Di mana saja orang mukmin menemukannya, 
maka dialah yang lebih berhak atas kalimat tersebut 
(HR. At Turmudzi). 

5. Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain. 
Pelajarilah hal yang fardhu dan ajarkanlah pada 
orang lain. Pelajarilah AlQuran dan ajarkanlah pada 
orang lain (HR. Ad Darimi). 

 

Terkait proses perkembangan kognitif, AlQuran 
menyebutkan berbagai macam proses pengolahan informasi 
yaitu pentingnya fungsi perhatian agar orang dapat 
memahami informasi yang didapatkannya, seperti yang 
diterangkan dalam QS. Sad:29, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman yaitu: 

خَايْ خَ  ذِ  اذِ خَ خَ خَ لَّ خَ  صُ اصُ    ايْ يِّ خَ لَّ لَّ صُ يْ   ٰ ٰ  ذِ    خَ ىنٌ اذِ ٰ  خَ ٰ  صُ  ذِاخَ يْىخَ  صُ ايْ ٰ  نٌ  خَ يْزخَ   ذِ

"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh 
berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar 
orang-orang yang berakal sehat (mempunyai pikiran) 
mendapat pelajaran" (QS. Sad 38: Ayat 29). 

Ayat-ayat AlQuran dan hadist tersebut mengingatkan 
manusia pentingnya mempelajari berbagai hal dan 
mengajarkan ilmunya. Melalui proses pembelajaran tersebut 
tentunya manusia mempergunakan potensi berpikir atau 
kognisi dalam pemrosesan informasi sehingga membentuk 
perilaku yang mencerminkan tingkat intelektualnya atau 
tingkat inteligensi. 

Informasi yang dapat diolah dalam sistem memori 
memiliki keterbatasan dalam berkeja, oleh itu informasi 
yang diberikan harus mengikuti keterbatasan pengolahan 
informasi tersebut, yang dianalogikan seperti AlQuran yang 
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diturunkan secara berangsur-angsur, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

ٰ  صُ  خَ يْزذِ يْ ةً  ايْ ٰ  صُ اذِ خَ يْ خَ خَ هٗ عخَ خَى  ا لَّ اذِ عخَٰ ى  صُ يْ ةٍ  لَّ خَزلَّ ٰ  ةً   خَ خَ يْ   خَ صُ يْ

"Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar 
engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia 
perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap" 
(QS. Al-Isra' 17: Ayat 106). 

Al-Quran juga menggambarkan pentingnya 
pengulangan untuk memperkuat informasi yang 
dipergunakan pada prose berpikir, sebagaimana Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

    خَ خَ يِّذِ يْ   ذِ لَّ خَ    خَ يْ خَ  صُ خَ يِّذِ نٌ  

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau 
(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan"(QS. Al-
Ghasyiyah 88: Ayat 21). 

  خَ خَ يِّذِ يْ  خَ ذِالَّ  ا يِّذِ يْٰ ى  خَ يْفخَعصُ  ايْ صُ يْ ذِ ذِ يْاخَ 

"Dan tetaplah memberi peringatan, karena 
sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang 
mukmin" (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 55). 

Selain itu AlQuran juga menggambarkan ada 
kesulitan untuk memanggail kembali informasi yang telah 
tersimpan di memori, demikian juga AlQuran menggunakan 
kata lupa, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

خَ يْٰ   صُ   خَ خَ  خَ اذِ لَّ ذِ يْ ظخَالَّ  خَ لَّ هٗ  خَ  ةٍ  يِّذِ يْهصُ خَ    يْ صُ يْ ذِ يْ عذِ يْ خَ  خَ يِّذِىخَ   خَ 
عخَ  ذِ ذِ يْاخَ  اذِ  ذِ يْ   ا لَّ يْطٰاصُ  ذِ يْ خَ  خَ يِّذِ    خَ خَ ذِ خَ  ذِى  ا يِّذِ يْ

"Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang 
diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, 
Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan 
menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) 
kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara 
beberapa tahun lamanya" (QS. Yusuf 12: Ayat 42). 
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Membahas tentang kesulitan pengambilan informasi 
kembali yang telah tersimpan dalam ingatan, AlQuran 
mendeskripsikan bahwa informasi yang disimpan dapat 
dipanggil kembali kemudian dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan baik ke jalan yang benar maupun 
tidak, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ئصُىخَ  خَ خَ  خَ يْٰ ى       خَ صُ يْ ذِ

"Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa" (QS. Al-A'la 
87: Ayat 6). 

فٰى   هيْ خَ  خَ خَ   خَ يْ صُ   ذِ لَّ هٗ  خَ يْ خَ صُ  ايْ خَ     ذِالَّ  خَ   خَ اۤ خَ  ٱوّٰ

"kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia 
mengetahui yang terang dan yang tersembunyi" (QS. Al-A'la 
87: Ayat 7). 

ىخَ اذِ يْ صُ يْٰ ى       خَ صُ خَ يِّذِ صُ

"Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan 
kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)" (QS. 
Al-A'la 87: Ayat 8). 

    خَ خَ يِّذِ يْ  ذِايْ  لَّفخَ خَ ذِ  ا يِّذِ يْٰ ى  

"oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena 
peringatan itu bermanfaat" (QS. Al-A'la 87: Ayat 9). 

ايْ   خَ خَ لَّ لَّ صُ  ٰ ى    خَ     لَّ يْ

"orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat 
pelajaran" (QS. Al-A'la 87: Ayat 10). 

Bentuk informasi yang disimpan dalam memori dapat 
bersifat verbal atau visual. Oleh itu dalam suatu 
pembelajaran bisa mempergunakan berbagai metode. Hadis 
berikut menerangkan bagaimana Nabi Myhammad saw 
memberikan ceraman untuk dihafal atau disimpan dalam 
ingatan, yaitu: 
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“Rasulullah saw menunaikan shalat subuh bersama 
kami, (setelah shalat) beliau naik ke mimbar. Beliau 
berkhutbah sampai waktu zhuhur. Maka beliau turun (dari 
mimbar) untuk menunaikan shalat. Setelah itu Rasulullah 
naik ke atas mimbar untuk berkhutbah sampai waktu ashar. 
Kemudian belaiu turun untuk mennunaikan shalat. Rasulullah 
kembali naik ke atas mimbar sampai dengan matahari 
tenggelam. Beliau telah memberitahu kami mengenai hal-hal 
yang telah terjadi. Orang yang paling alim diantara kami 
adalah orang yang paling hafal pelajara-pelajaran beliau 
(HR. Muslim). 

Informasi verbal yang disimpan dengan informasi 
visual mempunyai peluang lebih baik untuk diserap dan 
disimpan dalam memori. Nabi Muhammad saw 
menggunakan kedua jenis informasi ini, baik verbal maupun 
visual dalam memberikan ceramah, yakni: 

“Nabi saw telah menggambar garis persegi empat. 
Belaiu juga menggambar garis panjang di abgian tengah 
persegi empat sampai melewati bagian luarnya. Selain itu 
Rasulullah menggambar beberapa garis kecil pada garis 
panjang yang ada di bagian tengah tersebut. Lalu beliau 
bersabda: “ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang 
mengelilingi dirinya. Garis yang ini adalah angan-angan, 
sedangkan garis yang kecil-kecil ini adalah materi dunia. Jika 
musibah yang ini tidak menimpanya, maka ini yang akan 
membuatnya binasa. Dan kalau yang ini tidak menimpanya, 
maka yang ini menimpanya” (HR. Bukhari).  

Pencapaian tertinggi dari proses perkembangan 
kognitif ini adalah inteligensi. Secara umum manusia 
mengenal inteligensi sebagai istilah yang menggambarkan 
kecerdasan, kepintaran, maupun kemampuan individu 
untuk memecahkan masalah. Intellegensi berasal dari kata 
Latin intelligere yang berarti mengorganisasikan, 
menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lain 
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(Walgito, 2002).  

Piaget mengartikan intelect adalah akal budi yang 
berdasarkan komponen-komponen kognitif terutama 
proses-proses berpikir yang lebih tinggi, manakala 
intelligence disamakan dengan kecerdasan yaitu seluruh 
kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif termasuk 
kemampuan mental yang kompleks seperti 
mempertimbangkan, menganalisis, mensintesis, berpikir, 
mengevaluasi dan kapasitas mnyelesaikan permasalahan. 
Secara sederhana Piaget memaknia inteligensi sebagai 
pikiran atau tindakan adaptif, sebagai kemmapuan untuk 
berpikir abstrak dan menyelesaikan masalah secara efektif. 
Selanjutnya Piaget menguraikan teori inteligensi dari 
perspektif perkembangan bahwa setiap orang memiliki 
sistem pengaturan dari sistem kognisinya yang melekat 
disepanjang hidup seseorang dan berkembang sesuai 
dengan proses-proses kognitif (Santrock, 2007), yaitu: 

 Kematangan, merupakan perkembangan susunan saraf 
sehingga fungsi-fungsi indra semakin sempurna. 

 Skema atau schema suatu konsep atau kerangka kerja 
mental yang diperlukan dengan tujuan 
mengorganisasikan dan menginterpretasikan perilaku. 
Secara khusus Piaget berniat supaya anak-anak dan 
remaja menggunakan skema-skema untuk memahami 
pengalamannya sekarang.  

 Pengalaman, sebagai hubungan timbal balik antara 
manusia dan lingkungan sekitarnya. Anak-anak dan 
remaja mengadaptasi dan memahami skema-skema 
berupa pengalaman melalui dua cara yaitu a) Asimilasi 
ialah memasukkan informasi atau stimulus-stimulus 
baru kedalam pengetahuan yang sudah ada, pada 
asimilasi skema yang sudah ada tidak mengalami 
perubahan, b) Akomodasi adalah menyesuaikan sebuah 
skema yang sudah ada terhadap masuknya informasi 
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atau stimulus baru, pada akomodasi terjadi perubahan 
dalam skema yang sudah ada. 

 Transmisi sosial, hubungan timbal balik antara manusia 
dengan lingkungan sosialnya seperti pengasuhan dan 
pendidikan dari orang lain. 

 Ekuilibrum, sistem pengaturan dalam diri individu yang 
dapat mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian 
diri terhadap lingkungannya atau mengeubah pemikiran 
dari satu kondisi ke kondisi lain. Ada saatnya remaja 
mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan 
berpikir atau disequilibrum pada akhirnya mereka dapat 
mengatasi konflik dan memperoleh keseimbangan atau 
ekuilibrum. 

 

Manakala Gardner (1999) mendefenisikan 
intelegensi adalah suatu kemampuan memecahkan masalah 
dan menciptakan produk dilingkungan yang kondusif dan 
alamiah, dengan teori multiple intelligences yang terdiri 
sembilan jenis kecerdasan, yaitu: 

1. verbal-linguitic, kemampuan menggunakan kata secara 
efektif baik secara lisan misalnya pendongeng, orator, 
politisi maupun secara tertulis seperti wartawan, 
sastrawan, dan editor. Menurut Buzan, kecerdasan verbal 
ini bisa dimanfaatkan untuk proses find dan explore dunia 
baru, menstimulus imajinasi, meneliti dan memfungsikan 
kehebatan otak, merasakan kembali bermain dengan 
kata, mempelajari rahasia membaca cepat dan memahami 
sesuatu secara tajam, mempelajari cara mempengaruhi 
orang lewat ucapan dan tulisan. 

2. logical-mathematical, kemampuan mempergunakan 
angka dengan baik, penggunaan akal dan logika, serta 
kemampuan mengabstraksi seperti ahli matematika, 
akuntan pajak, ahli statistik dan melakukan penalaran 
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yang benar misalnya ahli pemprogram komputer. 

3. visual-spasial, kemampuan tinggi dalam mempersepsi 
dunia visual dan dapat mentransformasikannya, pandai 
dalam menentukan arah, koordinasi mata dan tanga yang 
tinggi seperti arsitek, dekorator, dan seniman. 

4. body-kinesthetic, kapasitas menggunakan gerakan 
anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan 
seperti aktor atau aktris, atlet atau olahragawan, penari, 
pantomin serta keterampilan menggunakan tangan untuk 
menciptakan atau mengubah sesuatu seperti seniman, 
pengrajin, pematung, ahli mekanik, dokter bedah. 

5. musical, kemampuan mempersepsi dan memahami 
keterkaitan antara irama, musik, dan nada. Kemampuan 
membedakan musik, menggubah nada musik, dan mampu 
mengekspresikan seperti penyanyi. 

6. naturalistic, keahlian mengenali dan mengkategorikan 
spesies flora dan fauna di lingkungan alam sekitar, 
pencinta alam, ahli lingkungan hidup, binatang dan 
tanaman. 

7. interpersonal, kompetensi membedakan suasana hati, 
motivasi, serta perasaan orang lain, mampu bekerjasama 
dengan orang lain, mudah bersimpati dan berempati serta 
dapat berkomunikasi secara efektif. 

8. intrapersonal, kemampuan mengenali diri sendiri, 
introspeksi, refleksi diri dan bertindak berdasarkan 
pemahaman itu, kecerdasan ini dilakukan untuk 
perenungan mendalam atau berkonsentrasi dan biasanya 
tergolong tipe introvert. 

9. existential, kemampuan pengetahuan tentang keberadaan 
manusia, tetapi kecerdasaan ini masih diteliti secara 
mendalam.  
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Gardner berpendapat bahwa setiap manusia memiliki 
semua tipe inteligensi ini dengan taraf yang berbeda-beda, 
akibatnya individu memilih mempelajari dan memproses 
informasi dengan berbagai cara. Gardner percaya bahwa 
kesembilan inteligensi itu dapat dihancurkan oleh 
kerusakan otak, masing-masing memiliki keterampilan 
kognitif yang unik, masing-masing menonjol baik pada 
individu yang berbakat maupun individu yang mengalami 
keterbelakangan mental, autisme (gangguan psikologis yang 
ditandai oleh gangguan dalam berinteraksi dan minat 
sosial). 

Berlandaskan hal perbedaan tingkat kecerdasan 

seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi, juga 

telah diterangkan dalam AlQuran dan hadist, yaitu: 

خَ ُّهخَ  ى  خَ خَ ةٍ   ذِاٰ ى  ذِ خَ يْاةٍ   خَ خَ  خَ يْ صُ يْ   ذِ خَ  ٰ  خَ صُ يْ    الَّ ذِ يْاخَ  ٰ      خَ  يْ صُ صُ يْ صُ    ُّ خَ ًّ

ايْ خَ يْ صُ يْ  اخَ   ذِ ايْ خَ يْ ذِ    خَ  ذِ نٌنۢ   لَّ يْ خَ صُ يْ   خَ صُ  عخَ لَّ خَ صُ   خَ خَ   لَّ يْ صُ خَ   خَايْ   خَ  ذِ نٌ   خَ يْ خَ   خَ   ٱوّٰ

ايْ صُ يْ ذِ ذِ   خَ يْ خَ يْ صُ يْۚ  ايْ خَ لَّ ذِ   ايْ خَ ُّ  عخَ خَ يْ ذِ   الَّ ذِ يْ   خَ خَ   خَ اخَ   خَ لَّ هٗ   ٱوّٰ ايْ   خَ   خَ يْ ـًٔ     ذِ يْ صُ   خَ يْ خَ

  صُ خَ   ُّ ذِ لَّ   خَايْ   خَ يْ خَطذِ يْعصُ  اخَ   خَ يْ   خَ ذِ يْفةً   خَ يْ   خَفذِ يْهةً   ايْ خَ ُّ  عخَ خَ يْ ذِ   الَّ ذِ يْ   خَ اخَ   خَ ذِايْ 

اذِ ُّ هٗ   خَ يْ صُ يْ ذِ يْ  هذِ صُ يْ   ذِ ايْ خَ يْ ذِ    خَ ايْ   خَهذِ يْ خَ يْاذِ   خَ  يْ خَ يْ يِّ خَ اذِ صُ يْۚ   ذِ   خَ صُ يْ خَ  الَّ يْ   خَ ذِايْ   ذِ

ايْ   لَّ  يْ خَ خَٰ اذِ   خَ خَ صُ نٌ   خَ صُ خَ يْاذِ  اخَ   ذِ لَّ اخَ   خَ يْ خَ يْ ٰ  هصُ خَ   خَ ذِ لَّ   خَايْ   ا ُّهخَ خَاۤ  ذِ   ذِ   ذِ يْ

ٰ  هصُ خَ   خَ صُ خَ يِّذِ خَ  ٰ ى    ذِ يْ صُ يْ اخَ   ايْ اخَ     صُعصُ يْ   خَ   ذِ خَ   ا ُّهخَ خَاۤ  صُ   خَ يْ خَ   خَ   خَ يْ َٔ صُ يْ    خَ

غذِ يْ ةً   خَ يْ صُ صُ يْ صُ   خَايْ  ذِ  عذِ يْ خَ   خَ يْ خَطصُ  ٰ اذِ صُ يْ   خَ خَ ذِ      ذِاٰ ى  خَ ذِ يْ ةً   خَ يْ   خَ   خَ خَ يْ خَ صُ   ٱوّٰ

اخَ   خَايْ   ذِالَّ    خَ يْ خَ  صُ يْ    خَالَّ   خَ خَ يْٰ ى   اذِ  لَّهخَ  خَ ذِ    صُ ذِ يْ صُ يْ خَهخَ   خَ  ذِ خَ ةً   ذِ خَ  خَ ةً   خَ صُ يْ

هذِ صُ يْ    خَ يْ صُ صُ يْ خَ     خَالَّ   صُ خَ حنٌ  عخَ خَ يْ صُ يْ   خَ خَ يْاخَ   خَ يْ خَ صُ يْ  اخَ     خَ خَ  خَ يْ صُ يْ   ذِ خَ   خَ خَ يْ   خَ

اخَ   خَ  ذِ نٌ   صُ خَ اۤ لَّ  خَ   خَ  لَّ صُ      ذِ صُ يْ   صُ صُ يْ نٌنۢ   خَ ذِ لَّ هٗ   خَفيْ خَ صُ يْ   خَ ذِايْ  ە   خَهذِ يْ نٌ   لَّ     ٱوّٰ

صُ   خَ صُ خَ يِّذِ صُ صُ صُ  صُ     ٱوّٰ  عخَ ذِ يْ نٌ   خَ يْ ةٍ   ذِ صُ يِّذِ   خَ ٱوّٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
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Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa 
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 
sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang 
kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu 
mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 
mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu 
sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa 
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah 
saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah 
kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 
(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal 
itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, 
dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 
kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 
memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282). 

Perbedaan individu dalam memahami sesuatu terkait 
tingkat kecerdasan ini, dideskripsikan bahwa orang yang 
tidak melihat secara langsung terhadap “sesuatu atau 
informasi” dapat saja lebih memahami sesuatu daripada 
mereka yang mengalami sesuatu secara langsung, seperti 
sabda Nabi Muhammad saw: 

“Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada 
yang tidak hadir. Karena sesungguhnya orang yang hadir bisa 
menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya 
tentang hal tersebut” (HR. Bukhari dan Muslim). 

hadist lain yang diriwayatkan oleh At Thurmudzi, 
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yaitu: 

“Allah akan memberikan kebahagian kepada seseorang 
yang telah mendengar sesuatu dari kami, lantas dia 
menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Boleh 
jadi orang yang mendapatkan informasi lebih paham 
dibandingkan dengan orang yang mendengar informasi itu 
secara langsung” (HR. At Thurmudzi). 

Hernowo (2004) mengatakan  bahwa tidak ada 
kecerdasan yang berdiri sendiri pada saat digunakan 
individu. Penggunaan satu kecerdasan akan melibatkan dua 
atau lebih kecerdasan lainnya. Semakin banyak individu 
memanfaatkan kecerdasannya, masalah yang dihadapi cepat 
terselesaikan. Thorndike (Azwar, 1995) menggolongkan 
inteligensi atas tiga aspek, yakni a) kemampuan abstraksi, 
kemampuan bekerja dengan menggunakan gagasan dan 
simbol; b) kemampuan mekanis, kemampuan menggunakan 
alat-alat mekanik yang membutuhkan aktivitas sensoris-
motoris; c) kemampuan sosial yaitu kemampuan membina 
hubungan dengan orang lain secara efektif.  

Alfred Binet sebagai pionir skala pengukuran 
inteligensi bersama dengan Theodore Simon mendefinisikan 
inteligensi terdiri tiga aspek yakni kapasitas individu 
mengarahkan pikiran, kemampuan mengubah arah tindakan 
jika tindakan itu telah terlaksana, kemampuan mengkritik 
diri sendiri (Walgito, 2002).  

Manusia dapat mempergunakan tes inteligensi jika 
ingin mengetahui IQnya. Santrock (2012) mengatakan 
bahwa diantara berbagai skala IQ, yang paling banyak 
digunakan adalah skala yang dikembangkan oleh Wechsler 
dan Bellevue. Defenisi inteligensi dijelaskan sebagai 
keseluruhan kemampuan individu untuk berfikir dan 
bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai 
lingkungan secara efektif. Mereka menyatakan bahwa jika 
semua orang di dunai ini diukur tingkat intelegensinya maka 
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terdapat orang-orang yang sangat pandang sama banyaknya 
dengan orang-orang yang terbelakang seperti orang-orang 
yang superior sama banyak dengan orang yang diambang 
batas atau borderline, sedangkan jumlah terbanyak berada 
pada kategori average atau rata-rata. Klasifikasi tingkat IQ 
dijabarkan pada tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4 Distribusi Tingkat IQ versi Wechsler 

 

IQ Klasifikasi % Penduduk 
Dunia 

> 130 Very Superior 2.2 

120 -129 Superior 6.7 

110 - 119 Bright Normal 16.1 

90 - 109 Average 50 

80 - 89 Dull Normal 16.1 

70 - 79 Borderline 6.7 

< 69 Mentally Retarded 2.2 
 

Wechsler memperkenalkan bagian pertama dari 
skala ini yang dirancang khusus orang dewasa, pada edisi 
ketiga Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III) sudah 
disertai Wechsler Intelligence Scale for Children-IV 9WISC-IV) 
untuk anak-anak usia 6-16 tahun dan Wechsler Preschool 
and Primary Scale of Intelligence-III (WPPSI-III) untuk 
kanak-kanak usia 4 sampai 6.6 tahun. Skala Wechsler tidak 
hanya memberikan skor IQ secara keseluruhan, namun juga 
skor untuk pengukuran per bagian seperti bagian verbal 
atau bagian nonverbal sehingga dengan cepat dapat 
diketahui bidang-bidang mana individu tergolong di bawah 
rata-rata, rata-rata dan di atas rata-rata. Tes binet pun pada 
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dasarnya juga memiliki bagian item nonverbal namun tidak 
sebanyak dengan tes Wechsler (Santrock 2007). 

Orang pertama yang menciptakan tes inteligensi 
adalah Binet tahun 1905 kemudin direvisi oleh Binet sendiri 
1908 sebagai revisi pertama dan tahun 1911 sebagai revisi 
kedua. Tahun 1916 test Binet direvisi dan diadaptasi 
disesuaikan penggunaanya di Amerika dikenal revisi 
Terman dari Stanford University dikenal Stanford Revision, 
juga dikenal Test Intelligenci Stanford Binet.  

 Walgito (2002) menjelaskan bahwa kemampuan 
kejiwaan merupakan aktivitas manusia diklasifikasikan atas 
tiga hal yaitu kognitif, kemampuan jiwa manusia menerima 
stimulus dari luar berkaitan dengan pengenalan; afektif, 
kemampuan manusia untuk melahirkan apa yang terjadi 
dalam jiwanya berkaian dengan emosi dan perasaan; dan 
konatif, terkait dengan motif dan psikomotorik manusia. 
Menurutnya, meskipun kemampuan kejiwaan itu 
diklasifikasikan, tetapi harus diingat bahwa jiwa manusia itu 
merupakan suatu kesatuan atau totalitas.  

Menurut salah satu ahli psikologi kognitif yaitu Solso 
(1995) berargumen bahwa proses kognitif sangat erat 
kaitannya dengan cara bagaimana memperoleh informasi 
tentang dunia, ditransformasikan sebagai pengetahuan, 
disimpan dan dimanfaatkan untuk mengarahkan aktivitas-
aktivitas manusia.  

(Wahyuni, 2007; 2014) secara sederhana 
mengggambarkan proses aktivitas-aktivitas kognitif pada 
manusia yang diawali pada proses persepsi atau 
pengamatan yang diperoleh melalui pengindraan, tanggapan 
atau bayangan, asosiasi dan reproduksi, fantasi, memori atau 
ingatan, berpikir, dan kecerdasan. Proses aktivitas tersebut 
terjadi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh 
manusia dan merespon terhadap stimulus tersebut sehingga 
mempunyai arti. Pada saat pengolahan informasi pada otak, 
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disinilah fungsi kognitif terjadi. Semakin cepat dan tepat 
individu menentukan penyelesaian masalah atau solusi 
terhadap proses berpikir makin tinggi pula tingkat 
inteligensi. Melalui proses berpikir ini seiring dengan proses 
perkembangan kognitif yang dialami, individu menentukan 
perilaku yang ditampakkan apakah memilih perilaku positif 
atau perilaku negatif seperti perilaku penyalahgunaan 
narkoba. 

 

2.  Perkembangan Afeksi (emosi). 

Berdasarkan kepustakaan klasik psikologi 
menjelaskan bahwa emosi merupakan reaksi kejiwaan yang 
muncul karena stimulus. Emosi yang fluktuatif  atau mudah 
berubah terjadi pada masa remaja. Remaja sering tidak 
mampu memutuskan simpul-simpul ikatan emosional 
kanak-kanaknya dengan orang tua secara logis dan objektif. 
Dalam usaha tersebut mereka kadang-kadang harus 
menentang, berdebat, dan mengkritik dengan pedas sikap-
sikap orang tua (Thornburg, 1982). Emosi adalah gambaran 
perasaan mendalam yang menimbulkan suatu perbuatan. 
Pada saat remaja kepekaan emosi meningkat sehingga dapat 
menimbulkan luapan emosi (Haditono, 1989).  

Daniel Goleman (1995) seorang pakar emotional 
intelligence mangatakan emosi merujuk pada suatu perasaan 
dan pikiran-pikiran yang khas atau suatu keadaan biologis 
dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 
bertindak. Selanjutnya Goleman mengatakan bahwa 
terdapat ratusan emosi bersama dengan variasi, campuran, 
mutasi, nuansa, makna lebih banyak, lebih kompleks dan 
lebih halus daripada kata dan defenisi yang digunakan untuk 
menjelaskan emosi. Walaupun emosi itu sangat kompleks, 
akan tetapi Goleman mengidentifikasi sejumlah kelompok 
emosi seperti: 
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 Amarah diantaranya benci, kesal hati, rasa pahit, tindak 
kekerasan, mengamuk, kebencian patologis, brutal dan 
marah besar. 

 Kesedihan seperti pedih, muram, suram, melankolis, 
mengasihani diri sendiri, kesepian, sedih, putus asa, dan 
depresi. 

 Katakutan meliputi cemas, khawatir, takut, was-was, 
panik, tidak tenang, waspada, gugup dan fobia. 

 Kenikmatan seperti bahagia, gembira, puas, riang, 
senang, terhibur, girang, takjub, dan mania. 

 Cinta diantaranya kepercayaan, penerimaan, rasa dekat, 
kasmaran, kasih sayang, persahabatan, bakti dan 
hormat. 

 Malu seperti rasa bersalah, aib, menyesal, hina, dan hati 
hancur lebur. 

 

Emosi ditandai dengan adanya perilaku individu yang 
mengekspresikan atau merefleksikan kondisi senang atau 
tidak senang yang dialami. Emosi juga dapat bersifat lebih 
spesifik dan terwujud dalam bentuk gembira, takut, marah, 
menangis, dan tertawa. Pada masa remaja kondisi emosional 
remaja bersifat fluktuasi, sering merasakan orang yang 
paling berbahagia sementara disisi lain merasa orang yang 
paling menderita di dunia, salah satunya diakibatkan oleh 
variabilitas hormon dalam diri. 

Hasil penelitian Archibald, Graber, & Brooks-Gunn 
(Santrock, 2007) menemukan bahwa perubahan horman 
pubertas berkaitan dengan meningkatnya emosi-emosi 
negatif pada remaja. Walaupun demikian hasil penelitian 
lain yang telah dilakukan oleh Rosenblum & Lewis 
(Santrock, 2007) berkesimpulan bahwa pengaruh hormonal 
itu kecil dan jika hal tersebut terjadi biasanya terkait dengan 
faktor lain seperti stres, pola makan, aktivitas seksual, dan 
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relasi sosial. Sebenarnya pengalaman lingkungan dapat 
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap emosi 
remaja dibandingkan dengan perubahan hormonal. Faktor-
faktor sosial memberikan kontribusi sebesar dua kali lipat 
bahkan empat kali lipat dibandingkan dengan faktor-faktor 
hormonal untuk varians pada depresi dan kemarahan 
remaja (Santrock, 2007). 

Menurut perspektif Islam, berbagai jenis emosi dan 
ekspresi diciptakan Allah SWT melalui ketentuan. Emosi 
diciptakan untuk membentuk manusia menjadi lebih 
sempurna, mulai dari emosi primer manusia seperti 
kesedihan, kemarahan, katakutan, menangis, tertawa sampai 
kepada emosi yang lebih kompleks atau emosi sekunder 
seperti, malu, sombong, bangga, iri hati, dan penyesalan 
yang diungkapkan dengan bahasa yang indah dalam AlQuran 
dan Hadist (Hasan, 2006).  

Emosi primer merupakan emosi dasar yang dianggap 
terpatri secara biologis, emosi ini terbentuk sejak awal 
kelahiran yang digambarkan dalam situasi yang berbeda-
beda. Manakala emosi sekunder merupakan emosi yang 
lebih kompleks dibandingkan dengan emosi primer. Emosi 
sekunder mengandung kesadaran diri atau evaluasi diri 
sehingga perkembangannya tergantung pada perkembangan 
kognitif seseorang (Hasan, 2006). Seterusnya Hasan 
menguraikan secara detail tentang emosi primer dan emosi 
sekunder ini disertai dengan dalil dalam AlQuran dan Hadist. 

Ayat AlQuran dan hadist Rasulullah saw yang 
memperlihatkan emosi primer kegembiraan, antara lain: 

 QS. Ar-Rum 30: Ayat 21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

يِّ خَ يْ صُ صُ يْ    ذِاخَ يْهخَ   خَ خَ خَ خَ  ايْ  خَ يْفصُ ذِ صُ يْ  خَزيْ خَ  ةً  اذِ يِّ ايْ ٰ ٰ  ذِ     خَايْ  خَ خَ خَ اخَ صُ يْ  ذِ  خَ ذِ
اخَ  يِّ خَ يْ ةٍ  لَّ خَفخَ لَّ صُ يْ ٰ  ةٍ اذِ ٰ   خَ يْ خَ صُ يْ  لَّ خَ لَّ ةً  لَّ خَ يْ خَ ةً   ذِالَّ  ذِ يْ ٰ اذِىخَ اخَ
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"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir" (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21). 

 QS. Al-Ghasyiyah 88: Ayat 8-9, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

   لَّ عذِ خَ نٌ   لَّ يْ خَ ِٕ ةٍ   صُ صُ يْ نٌ 

"Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri" 
(QS. Al-Ghasyiyah 88: Ayat 8). 

يِّ خَ يْ ذِهخَ     خَ  ذِ خَ نٌ  اذِ

"merasa senang karena usahanya (sendiri)" (QS. Al-
Ghasyiyah 88: Ayat 9). 

 QS. Hud 11: Ayat 71, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ايْ  لَّ خَ اۤ ذِ  ذِ يْٰ  خَ  ٰ  خَ   خَ ذِ ٰ هخَ   ذِ ذِ يْ  خَ  يْ خَ خَ صُ هٗ  خَ اۤ ِٕ خَ نٌ  خَ خَ ذِ خَ يْ  خَ خَ لَّ يْ
  خَ يْ صُ يْ خَ 

"Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami 
sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) 
Ishaq dan setelah Ishaq (akan lahir) Ya'qub" (QS. Hud 11: 
Ayat 71). 

 QS. Az-Zukhruf 43: Ayat 47, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ    خَ خَ لَّ   خَ اۤ خَ صُ يْ  ذِٰ ٰ  ذِ خَ    ذِ خَ   صُ يْ  يِّذِ يْهخَ   خَ يْ خَ صُ يْ

"Maka ketika dia (Musa) datang kepada mereka 
membawa mukjizat-mukjizat Kami, seketika itu mereka 
menertawakannya" (QS. Az-Zukhruf 43: Ayat 47). 

 QS. Ad-Duha 93: Ayat 5, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 
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اخَ خَ يْ خَ  ٰ ى    خَ ُّىخَ   صُ يْطذِ يْىخَ   خَ     خَ خَ يْ

"Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan 
karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas" (QS. 
Ad-Duha 93: Ayat 5). 

 Hadist Rasulullah saw yang bersabda: 

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
mengaruniakan rasa cinta padaMu, cinta kepada orang-
orang yang mencintaiMu dan amal yang bisa menyebabkan 
diriku cinta kepadaMu. Ya Allah jadikanlah rasa cinta 
kepadaMu lebih besar dibandingkan rasa cinta kepada diri 
sendiri dan keluarga, dan lebih besar daripada cinta kepada 
air dingin (yang bisa menghilangkan dahaga)”. (HR. Ath 
Thurmudi). 

 

Ayat AlQuran dan hadist Rasulullah SAW yang 
menerangkan emosi primer seperti kesedihan, diantaranya: 

 QS. Yusuf 12: Ayat 84, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اوّٰى خَ خَفٰى  خَ خَ  خَ  عخَ يْهصُ يْ   خَ خَ خَ اخَ  عخَ يْٰ  صُ   خَ  يْ خَ لَّ يْ   صُ يْ صُ خَ  عخَٰ ى ٰ      ذِ
اذِ  زيْ   خَظذِ يْ نٌ   خَهصُ خَ   ايْ صُ

"Dan dia (Ya'qub) berpaling dari mereka (anak-
anaknya) seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf, 
dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam 
menahan amarah (terhadap anak-anaknya)" (QS. Yusuf 12: 
Ayat 84). 

 QS. Yusuf 12: Ayat 16, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ   عذِ خَ اۤ ةً   خَ خَ  صُ يْ   خَ خَ اۤ صُ يْ       لَّ يْ صُ يْ

"Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada 
petang hari sambil menangis." (QS. Yusuf 12: Ayat 16). 
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 QS. Ali 'Imran 3: Ayat 153, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ   ذِ يْ  اخَ   صُ يْ ذِ صُ يْ اخَ   خَ ٰ  ى  خَ يْ هٗ ٰ   صُ يْ   ذِ يْ    خَ يْعصُ يْ صُ يْ   لَّ ا لَّ صُ يْ صُ   خَ خَ ةٍ  عخَ   صُ يْ
خَ خَ  خَ صُ يْ  زخَ صُ يْ  ايِّذِ خَ يْ خَ   ذِغخَ يِّةٍ  نۢ خَ ًّ   خَ  اخَ   خَ  خَ صُ يْ   خَ  عخَٰ ى  خَ يْ صُ     خَ خَ  خَ صُ يْ   خَ     خَ   خَ ٱوّٰ
اخَ   ذِ خَ  نۢ خَ ذِ يْ نٌ    خَ يْ خَ صُ يْ

"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada 
siapa pun, sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara 
(kawan-kawan)mu yang lain memanggil kamu, karena itu 
Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar 
kamu tidak bersedih hati (lagi) terhadap apa yang luput dari 
kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 
153). 

 QS. Ali 'Imran 3: Ayat 139, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ  ذِايْ  صُ يْ صُ يْ  ُّ يْ ذِ ذِ يْاخَ  خَعيْ خَ يْ زخَ صُ يْ   خَ خَ يْ صُ صُ  ايْ اخَ  خَ يْ اخَ  خَهذِ صُ يْ   خَ   خَ

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan 
(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), 
jika kamu orang yang beriman." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 139). 

 

Ayat AlQuran dan Hadist Rasulullah SAW yang 
menjelaskan emosi primer berupa kemarahan, yaitu: 

 QS. Al-A'raf 7: Ayat 150, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ لَّ  عخَ   خَ ٰ  ى  خَ خَ فةً     خَ يْ خَ اخَ   خَ يْ ذِ     ذِاٰى  صُ يْ   خَ خَفيْ صُ صُ يْ ذِ يْ   ذِئيْ خَ خَ   خَ  خَ   خَ ذِ
ايْنۢ  خَايْ خَ حخَ   خَ خَايْ خَى  خَ يِّذِ صُ يْۚ   خَ يْ خَ   خَعخَ ذِ يْ صُ يْ   خَ يْ ذِ يْۚ   ذِ   خَ صُ ُّ هٗ    خَ ذِ يْ ذِ   ذِ خَ يْاذِ   خَ خَ خَ خَ   ايْ
  صُ يْ ذِ يْ   خَ خَ   خَ يْ صُ صُ يْ خَ ذِ يْ    خَ خَ  صُ يْ    يْ خَ يْ خَفصُ يْ ذِ يْ   ايْ خَ يْ خَ   ذِالَّ   صُ لَّ    يْاخَ   خَ  خَ    ذِاخَ يْ ذِ 
خَعيْ خَ اۤ خَ   ذِ خَ  اخَ   ايْ عخَ   خَ يْ خَ يْ ذِ يْ   خَ   اظوّٰ ذِ ذِ يْاخَ   ايْ خَ يْ ذِ   خَ

"Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, 
dengan marah dan sedih hati dia berkata, Alangkah buruknya 
perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! Apakah 
kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun 
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melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala 
saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) 
berkata, Wahai anak ibuku! Kaum ini telah menganggapku 
lemah dan hampir saja mereka membunuhku, sebab itu 
janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki 
melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku 
sebagai orang-orang yang zalim."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 150). 

 “Ingatlah, sesungguhnya marah itu adalah bara api yang 
terdapat dalam hati anak adam. Tidakkah kalian melihat 
warna merah kedua matanya dan urat-urat lehernya 
yang mengembang (ketika sedang marah)?" (HR. Ath-
Thurmudi). 

 “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a bahwa Rasulullah SAW 
bertanya kepada sahabatnya: Siapa yang kalian anggap 
sebagai orang yang perkasa diantara kalian? Para 
sahabat berkata: Orang yang tidak pernah dibanting oleh 
orang-orang”. Rasulullah bersabda: Tidak, akan tetapi 
yang disebut orang perkasa adalah orang yang mampu 
menguasai dirinya ketika sedang marah” (HR. Muslim 
dan Abu Dawud). 

 “Apabila salah seorang dari kalian marah sambil berdiri, 
maka hendaklah dia duduk. Jika rasa marah itu 
menghilang dari dirinya (maka hal itu sudahlah cukup). 
Namun jika masih belum hilang juga hendaknya dia 
berbaring. Sesungguhnya rasa amarah itu termasuk 
godaan syaitan dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan 
dari api. Sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan 
dengan air. Oleh itu, jika salah satu diantara 
kalianmarah, hendaklah dia berwudhu (HR. Abu Dawud). 

 “Barangsiapa mampu menahan amarah, padahal dia 
mampu untuk melampiaskannya, maka Allah SWT akan 
menyeru di hari kiamat nanti, hingga dia bebas untuk 
memilih bidadari yang dia sukai (HR. Abu Dawud dan Ath 
Thurmudhi). 
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 “Ingatlah sesungguhnya diantara manusia ada yang tidak 
mudah marah (dan kalau marah) cepat reda 
(amarahnya). Ada orang yang cepat marah serta cepat 
reda amarahnya. Ingatlah juga bahwa diantara manusia 
ada yang cepat marah serta tidak mudah reda 
amarahnya. Ingatlah orang yang paling baik adalah 
orang yang tidak mudah marah serta cepat reda 
amarahnya. Sementara orang yang paling buruk adalah 
orang yang cepat marah dan sulit reda amarahnya  (HR. 
Ath Thurmudhi). 

 

Ayat AlQuran yang memperlihatkan dan 
menerangkan emosi primer berupa rasa ketakutan, yaitu: 

 QS. Al-Baqarah 2: Ayat 19, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ  خَ خَ  ذِ خَهصُ يْ    خَ يْ خَ صُ يْ
عيْ نٌ  لَّ خَ يْ نٌۚ اخَ  ا لَّ خَ اۤ ذِ  ذِ يْ ذِ ظصُ صُٰ  نٌ  لَّ خَ  خَ يْ  خَ خَ يِّذِ ةٍ  يِّذِ

  ذِ ايْٰ فذِ ذِ يْاخَ 
صُ  صُ ذِ يْطنٌنۢ اخَ  ا لَّ خَ عذِ ذِ  خَ خَ خَ  ايْ خَ يْ ذِ   خَ ٱوّٰ يِّ  ذِ يْ  ٰ  خَ  ذِهذِ يْ  ذِ

"Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari 
langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka 
menyumbat telinga dengan jari-jarinya, (menghindari) suara 
petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang 
kafir." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 19). 

 QS. Asy-Syu'ara' 26: Ayat 21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ  فيْ صُ صُ يْ  خَ خَ خَ خَ اذِ يْ  خَ يِّذِ يْ  صُ يْ ةً   لَّ خَ خَ خَ ذِ يْ  ذِ  خَفخَ خَ يْ صُ  ذِ يْ صُ يْ اخَ لَّ   ذِ
  ايْ صُ يْ خَ ذِ يْاخَ 

"Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu, 
kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta 
Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul." (QS. 
Asy-Syu'ara' 26: Ayat 21). 

 QS. An-Naml 27: Ayat 10, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 
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اخَ يْ  صُ خَ يِّذِ يْ   اوّٰى  صُ يْ ذِ ةً   لَّ اٌّ  لَّ خَ لَّهخَ   خَ اۤ ٰ  خَ   خَهيْ خَزُّ  خَ   خَ خَايْ ذِ عخَ خَ ىخَ   خَ خَ لَّ   خَ
اخَ  ٰ ى اخَ  خَ خَ يْ   ذِ يِّذِ يْ اخَ  خَ خَ  صُ اخَ خَ لَّ  ايْ صُ يْ خَ صُ يْ   ٰ  صُ يْ

"dan lemparkanlah tongkatmu! Maka ketika (tongkat 
itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak 
seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang 
tanpa menoleh. Wahai Musa! Jangan takut! Sesungguhnya di 
hadapan-Ku, para rasul tidak perlu takut," (QS. An-Naml 27: 
Ayat 10). 

 QS. Sad 38: Ayat 22, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ارِْ دخََلىُْا عَلٰى داَوٗدَ فَفزَِعَ مِنْهُمْ قَالىُْا لََ تخََفْْۚ خَصْمٰنِ بغَٰى 

بعَْضُنَا عَلٰى بعَْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلََ تشُْطِطْ وَاهْذِنَآ اِلٰى سَىَاۤءِ 

َ ااِ   الصِّ

"Ketika mereka masuk menemui Daud lalu dia terkejut 
karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, Janganlah 
takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami 
berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di 
antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari 
kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus." (QS. 
Sad 38: Ayat 22). 

 

AlQuran dan hadist yang memperlihatkan emosi 
primer positif dan negatif seperti tertawa dan menangis 
secara bersamaan yaitu: 

 QS. An-Najm 53: Ayat 43, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ىخَ  خَ خَ يْٰ ى    خَ خَ لَّ هٗ  صُ خَ  خَ يْ خَ

"dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang 
tertawa dan menangis" (QS. An-Najm 53: Ayat 43). 

 QS. At-Taubah 9: Ayat 82, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 
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اخَ  زخَ اۤ ةًنۢ  ذِ خَ   خَ  صُ يْ   خَ يْ ذِ صُ يْ ۚ   خَ ايْ خَ يْ صُ يْ   خَ ذِ يْ ةً   خَ يْ خَ يْ خَ صُ يْ   خَ ذِ يْ ةً  لَّ

"Maka, biarkanlah mereka tertawa sedikit dan 
menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang 
selalu mereka perbuat" (QS. At-Taubah 9: Ayat 82). 

 QS. Ali 'Imran 3: Ayat 106, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

خَ لَّ   الَّ ذِ يْاخَ   يْ خَ لَّ يْ  صُ صُ يْ صُهصُ يْ   خَ   لَّ يْ خَ  خَ يْ خَ ُّ  صُ صُ يْ نٌ  لَّ خَ يْ خَ ُّ  صُ صُ يْ نٌ ۚ  خَ 
اخَ  فصُ صُ يْ   خَفخَ يْ صُ يْ  خَ يْ خَ  ذِ يْ خَ  ذِ صُ يْ  خَ صُ يْ صُ    ايْ خَ خَ  خَ  ذِ خَ   صُ يْ صُ يْ  خَ يْ

"Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada 
pula wajah yang hitam muram. Ada pun orang-orang yang 
berwajah hitam muram (kepada mereka dikatakan), 
Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah 
azab disebabkan kekafiranmu itu" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 
106). 

 QS. 'Abasa 80: Ayat 38-41, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

فذِ خَ نٌ        صُ صُ يْ نٌ  لَّ يْ خَ ِٕ ةٍ  ُّ يْ

"Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri" (QS. 
'Abasa 80: Ayat 38). 

     ُّ يْ خَ يْ ذِ خَ نٌ   خَ  ذِ خَ نٌ 

"tertawa dan gembira ria" (QS. 'Abasa 80: Ayat 39). 

    خَ صُ صُ يْ نٌ  لَّ يْ خَ ِٕ ةٍ عخَ خَ يْهخَ   خَ خَ خَ نٌ  

"dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang 
tertutup debu (suram)" (QS. 'Abasa 80: Ayat 40). 

     خَ يْ خَ صُهخَ   خَ خَ خَ نٌ 

"tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan 
kesusahan)" (QS. 'Abasa 80: Ayat 41). 

 Hadist Rasulullah saw bersabda: “Tali hubungan 
keimanan yang paling kuat ialah cinta karena Allah dan 
benci karena Allah” (HR. Ath Thabrani). 
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 Hadist Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mencintai 
karena Allah, membenci karena Allah, dan memberi 
karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman (HR. 
Abu Dawud dan Ath Thurmudi). 

 

Ayat AlQuran yang menguraikan perpaduan antara 
emosi primer dan emosi sekunder seperti: 

 QS. Al-Muddassir 74: Ayat 22-23, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

    صُ لَّ عخَ خَاخَ  خَ خَ خَ خَ  

"lalu berwajah masam dan cemberut," (QS. Al-Muddassir 
74: Ayat 22). 

     صُ لَّ  خَ يْ خَ خَ  خَ  يْ خَ يْ خَ خَ  

"kemudian berpaling (dari kebenaran) dan 
menyombongkan diri," (QS. Al-Muddassir 74: Ayat 23). 

 QS. Ali 'Imran 3: Ayat 154, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

خَ  ِٕفخَ نٌ  خَ يْ  خَ خَ لَّ يْهصُ يْ  طاۤ خَ  ِٕفخَ ةً  يِّذِ يْ صُ يْ    خَ
  خَ يْ ذِ  ايْغخَ يِّذِ  خَ خَ خَ ةً  ُّ خَ  ةً   لَّغيْٰ ى طاۤ

ايْنۢ  صُ لَّ  خَ يْزخَ خَ عخَ خَ يْ صُ يْ  يِّذِ
ايْ  خَ يْ ةٍ    صُ يْ  خَ يْ ذِ  ذِ اخَ  ايْ اخَ  خَ يْ الَّ خَ   ذِ اصُ يْ ذِ ظخَالَّ  ايْ خَ  ذِ ذِ لَّ ذِ    خَ صُ يْ ذِ  خَ يْ خَ  ايْ خَ يِّ اخَ  ذِ ٱوّٰ  خَ يْفصُ صُهصُ يْ  خَظصُ ُّ يْ
خَ يْ ذِ  اخَ  ايْ اخَ اخَ يْ  خَ اخَ اخَ خَ   ذِ اصُ يْ اخَ اخَىخَ    خَ صُ يْ هذِ يْ  لَّ  اخَ  صُ يْ صُ يْ اخَ  ذِ يْ   خَ يْفصُ ذِ فصُ يْ ذِ    صُ يْ وّٰ خَ يْ خَ  صُ لَّ هٗ ٱذِ  ذِالَّ  ايْ

زخَ  الَّ ذِ يْاخَ  صُ ذِ خَ عخَ خَ يْهذِ صُ  ايْ خَ يْ صُ  ذِاٰى   خَ يْ نٌ  لَّ   صُ ذِ يْ خَ  ٰ هصُ خَ     صُ يْ الَّ يْ  صُ يْ صُ يْ  ذِ يْ  صُ صُ يْ ذِ صُ يْ اخَ خَ خَ
صُ عخَ ذِ يْ نٌ نۢ ذِ خَ  ذِ  صخَ  خَ   ذِ يْ  صُ صُ يْ ذِ صُ يْ    خَ ٱوّٰ اذِ صُ خَ يِّذِ صُ  خَ   ذِ يْ  صُ صُ يْ ذِ صُ يْ  خَ اذِ خَ يْ خَ ذِ خَ  ٱوّٰ هذِ يْ ۚ  خَ  خَ خَ  ذِ ذِ

  ا ُّ صُ يْ ذِ 

"Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia 
menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk yang 
meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi 
telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka 
menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliah. Mereka berkata, Adakah sesuatu yang dapat kita 
perbuat dalam urusan ini? Katakanlah (Muhammad), 
Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka 
menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka 
terangkan kepadamu. Mereka berkata, Sekiranya ada sesuatu 
yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak 
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akan dibunuh (dikalahkan) di sini. Katakanlah (Muhammad), 
Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang 
telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke 
tempat mereka terbunuh. Allah (berbuat demikian) untuk 
menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha 
Mengetahui isi hati." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 154). 

 QS. Al-Hadid 57: Ayat 23, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ   خَ  خَ صُ يْ   خَ  عخَٰ ى  خَ يْ خَ يْ  ايِّذِ خَ يْ خَ  صُ   ٰ ٰ   صُ يْ   ذِ خَ     خَفيْ خَ صُ يْ   خَ   صُ يْ خَ  ةٍ   صُ لَّ   صُ ذِ ُّ  اخَ   خَ ٱوّٰ
  خَ صُ يْ ةٍ  

"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput 
dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang sombong dan membanggakan diri," (QS. Al-Hadid 
57: Ayat 23). 

 

Ayat AlQuran dan hadist Rasulullah saw, yang 
menguraikan perpaduan emosi emosi sekunder yaitu: 

 QS. An-Nisa' 4: Ayat 32, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

يِّ لَّ    يْ خَ خَ صُ يْ     صُ  ذِ    خَ يْ خَ صُ يْ عخَٰ ى  خَ يْ ةٍ   اذِ  يِّذِ خَ  ذِ  خَ ذِ يْ نٌ  ذِ اخَ  خَ خَ خَ لَّ يْ   خَ   خَ لَّ خَ  ٱوّٰ  خَ
خَ  خَ اخَ  ذِ صُ يِّذِ  خَ يْ ةٍ عخَ ذِ يْ ةً  ايْ  خَ يْ ذِ      ذِالَّ  ٱوّٰ خَ  ذِ يِّ لَّ    يْ خَ خَ يْاخَ   خَ يْ َٔ صُ    ٱوّٰ اذِ  يِّذِ خَ اۤ ذِ  خَ ذِ يْ نٌ  ذِ   خَ

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang 
telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian 
yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari 
apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 32). 

 QS. Al-Qasas 28: Ayat 25, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

زذِ خَىخَ  خَ يْ خَ  خَ   ىخَ اذِ خَ يْ ٰ  هصُ خَ   خَ يْ ذِ يْ عخَ خَى   يْ ذِ يْ خَ اۤ ةٍ   خَ اخَ يْ  ذِالَّ  خَ ذِ يْ  خَ يْعصُ يْ  خَ خَ اۤ خَ يْ صُ  ذِ يْ
اخَ  ايْ خَ يْ ذِ  اظوّٰ ذِ ذِ يْاخَ      خَ خَ يْ خَ اخَ خَ    خَ خَ لَّ   خَ اۤ خَ هٗ  خَ خَصلَّ عخَ خَ يْ ذِ  ايْ خَ خَصخَ   خَ  خَ اخَ  خَ خَ يْ   خَ خَ يْ خَ  ذِ
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"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari 
kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia 
berkata, Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk 
memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikanmu 
memberi minum ternak) kami. Ketika (Musa) mendatangi 
ayah wanita itu (Syeikh Madyan) dan dia (Syeikh Madyan) 
menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia 
berkata, Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari 
orang-orang yang zalim itu." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 25). 

 QS. Asy-Syura 42: Ayat 14, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ايْ  لَّ يِّذِىخَ  اخَ  خَ ذِ خَ نٌ  خَ خَ خَ يْ  ذِ اخَ يْ   خَ يْ ذِ  خَ   خَ اۤ خَ صُ صُ  ايْ ذِ يْ صُ  خَغيْ ةً نۢ  خَ يْ خَهصُ يْ   خَ
ايْنۢ  خَ خَ   خَفخَ لَّ صُ يْ    ذِالَّ  ذِ

  خَ يْ ذِ ذِ يْ اخَفذِ يْ  خَىيِّةٍ  يِّذِ يْ صُ  صُ ذِ يْ ةٍ 
ايْنۢ ٰ  خَ  ذِ ى الَّ صُ ذِ خَ  خَ يْ خَهصُ يْ   خَ ذِالَّ  الَّ ذِ يْاخَ  صُ يْ ذِ صُ    ايْ ذِ ى  خَ خَ ةٍ  ُّ خَ ًّ

  ذِاٰ 

"Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah-belah kecuali 
setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang 
disampaikan oleh para nabi), karena kedengkian antara 
sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang 
telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan 
azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah 
hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah 
mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada 
dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) 
itu." (QS. Asy-Syura 42: Ayat 14). 

 QS. 'Abasa 80: Ayat 1-2, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اوّٰى    عخَ خَاخَ      خَ خَ خَ

"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling," 
(QS. 'Abasa 80: Ayat 1). 

ٰ ى   خَعيْ      خَايْ  خَ اۤ خَ صُ  ايْ

"karena seorang buta telah datang kepadanya 
(Abdullah bin Ummi Maktum)." (QS. 'Abasa 80: Ayat 2). 

 QS. Luqman 31: Ayat 18, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 
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اخَ  اخَ  اذِ  لَّ اذِ   خَ لَّىخَ   صُ خَ يِّذِ يْ   خَ خَ يْ ذِ   ذِى  خَ يْ ذِ   خَ خَ   ذِالَّ   خَ خَ ةً     ايْ   صُ لَّ   صُ ذِ ُّ  اخَ   ٱوّٰ
     خَ صُ يْ ةٍۚ   صُ يْ خَ  ةٍ 

"Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan 
angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong dan membanggakan diri." (QS. Luqman 31: Ayat 18). 

 QS. Al-Hadid 57: Ayat 20, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ٰ   صُ   خَ لَّ خَ   ذِعيْ خَ صُ يْ   اخَهيْ نٌ  اخَ ذِ نٌ   ا ُّ يْ خَ   ايْ خَ زذِ يْ خَ نٌ   لَّ خَ يْ خَ  ذِ   ذِى  خَ خَ خَ  صُ نٌ   خَ يْ خَ صُ يْ   لَّ خَفخَ  صُ نٌنۢ   لَّ   ايْ
اخَ ذِ   خَ يْ فخَ ًّ   خَ خَٰ   صُ   خَهذِ يْ صُ   صُ لَّ   خَ خَ  صُ هٗ   ايْ صُفلَّ  خَ   خَعيْ خَ خَ   خَ يْ ةٍ   خَ خَ خَ ذِ   خَ ايْ اصُ   صُ لَّ   صُ يْ طخَ  ةً     خَ صُ يْ   خَ ذِى  صُ
ٰ ذِ خَ ذِ  غيْفذِ خَ نٌ   خَ ذِ يْ نٌ   عخَ خَ  نٌ   ايْ اخَ   لَّ خَ ذِ   يِّذِ ٰ   صُ   خَ خَ    خَ ذِ يْ خَ انٌ   ٱوّٰ   ايْغصُ صُ يْ ذِ   خَ خَ اصُ   ذِالَّ   ا ُّ يْ خَ     ايْ خَ

"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu 
hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan 
saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam 
kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian 
(tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya 
kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. 
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang 
palsu" (QS. Al-Hadid 57: Ayat 20). 

 QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 4, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

هصُ يْ    صُ يْ ذِ صُىخَ   خَ خَ يْ خَهصُ يْ   خَ ذِ خَ  اصُ يْ   خَ ذِايْ   خَ يْ خَ  صُ عيْ   لَّ صُ يْ اذِهذِ يْ    خَ يْ خَ خَ لَّهصُ يْ  اذِ خَ يْ   ُّ خَ لَّ خَ نٌ   صُ صُ نٌ   خَ 
اخَ     صُ   خَ  خَ خَهصُ صُ   خَ  يْ خَ يْ صُ يْ    ايْ خَ صُ ُّ   صُ صُ  عخَ خَ يْهذِ يْ    خَ يْ خَ ةٍ   صُ لَّ   خَ يْ خَ صُ يْ اخَ   خَ وّٰى   ٱوّٰ   صُ يْ خَ صُ يْ

"Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka 
mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau 
mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang 
tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan 
kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), 
maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah 
membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat 
dipalingkan (dari kebenaran)?" (QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 
4). 

 QS. Al-Jinn 72: Ayat 1, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 
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عخَ   خَ لَّ صُ   ذِاخَ لَّ   صُ يْ ذِ خَ   صُ يْ  اخَ   خَفخَ نٌ    يْ خَ خَ يِّ ايِّذِ   ذِ ٰ  ةً   خَ ذِ يْ خَ   ذِ لَّ   خَ خَ اصُ يْ    ايْ ذِ عخَ خَ ةً     صُ يْ    

"Katakanlah (Muhammad), Telah diwahyukan 
kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan 
(bacaan), lalu mereka berkata, Kami telah mendengarkan 
bacaan yang menakjubkan (Al-Qur'an)," (QS. Al-Jinn 72: Ayat 
1). 

 QS. Ali 'Imran 3: Ayat 118-119, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

خَ ُّهخَ  ايْ   ذِطخَ  خَ ةً   خَ لَّ ذِ صُ يْ  اخَ  ٰ  خَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ  ٰ      خَ يْ  عخَ ذِ ُّ يْۚ   خَ   خَ ُّ يْ   خَ خَ اةً    خَ يْاصُ يْ خَ صُ يْ  اخَ   صُ يْ ذِ صُ يْ   يِّذِ
ايْ   ايْ خَغيْ خَ اۤ صُ   خَ خَ ذِ  هذِ يْ    ذِ فذِ يْ   خَ خَ   خَ يْ خَ  ذِ ٰ  ذِ  اخَ صُ صُ   خَ لَّ لَّ   خَ يْ     خَ يْ خَ صُ   صُ صُ يْ صُ صُ يْ   صُ يْ ٰ   صُ يْ صُ يْ   ذِايْ   ايْ

اخَ    خَ يْ ذِ صُ يْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) 
sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-
hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan 
kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. 
Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), 
jika kamu mengerti." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 118). 

خَ يْ صُ يْ  اۤ ذِ  ٰ    اخَ   صُ ذِ ُّ يْ خَهصُ يْ   صُ اخَ اخَ   صُ ذِ ُّ يْ خَ صُ يْ   خَ ٰ  ذِ   خَ صُ يْ ذِ صُ يْ  ٰ  خَ لَّ     خَ اصُ يْ   اخَ صُ يْ صُ يْ   خَ ذِ خَ   صُ يِّذِ  ۚ   ذِ ايْ ذِ
خَ خَ  ذِ خَ  عخَ خَ يْ صُ صُ  عخَ ُّ يْ   خَ خَ يْ   خَ ذِ خَ  اخَ   ايْ خَ   ذِالَّ     ذِغخَ يْظذِ صُ يْ   صُ يْ صُ يْ   صُ يْ     ايْغخَ يْظذِ   ذِ   ذِ خَ  ذِ  نۢعخَ ذِ يْ نٌ   ٱوّٰ

  ا ُّ صُ يْ ذِ 

"Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal 
mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua 
kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, Kami 
beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit 
ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, 
Matilah kamu karena kemarahanmu itu! Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui segala isi hati." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 119). 

 QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 26, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

خَ يْ ذِ   خَ خَ  خَ يْاخَ عخَ خَى  ايْ خَ يْ ذِ  اخَ  ذِى  ايْ  خَ  خَ  خَ ذِ لَّهخَ   صُ خَ لَّ خَ نٌ عخَ خَ يْهذِ يْ  خَ يْ خَ ذِ يْاخَ  خَ خَ ةً ۚ خَ ذِ يْهصُ يْ
  ايْفٰ ذِ ذِ يْاخَ 

"(Allah) berfirman, (Jika demikian), maka (negeri) itu 
terlarang buat mereka selama empat puluh tahun, (selama 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

89 

 

itu) mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka, 
janganlah engkau (Musa) bersedih hati (memikirkan nasib) 
orang-orang yang fasik itu." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 26). 

 QS. Ad-Duha 93: Ayat 7, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ٰ ى   اًّ  خَهخَ     خَ خَ خَ خَىخَ  خَ اۤ

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, 
lalu Dia memberikan petunjuk." (QS. Ad-Duha 93: Ayat 7). 

 QS. Ta-Ha 20: Ayat 102, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

    يْ خَ  صُ يْفخَخصُ  ذِى  ا ُّ يْ ذِ  خَ خَ يْ صُ صُ  ايْ صُ يْ ذِ ذِ يْاخَ  خَ يْ خَ ِٕ ةٍ زصُ يْ ةً  لَّ 

"pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup (yang kedua 
kali) dan pada hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang 
berdosa dengan (wajah) biru muram," (QS. Ta-Ha 20: Ayat 
102). 

 QS. Al-Ghasyiyah 88: Ayat 2-3, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

   صُ صُ يْ نٌ  لَّ يْ خَ ِٕ ةٍ  خَ  ذِ خَ نٌ 

"Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina," 
(QS. Al-Ghasyiyah 88: Ayat 2). 

  عخَ  ذِ خَ نٌ  لَّ  ذِ خَ نٌ 

"(karena) bekerja keras lagi kepayahan," (QS. Al-
Ghasyiyah 88: Ayat 3). 

 QS. Al-A’raf 7: ayat 149, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

اخَ لَّ   صُ ذِطخَ  ذِ يْ   خَ يْ ذِ يْهذِ يْ  خَ خَ خَ يْ   خَ لَّهصُ يْ  خَ يْ  خَ ُّ يْ    خَ اصُ يْ  اخَ ِٕايْ الَّ يْ  خَ يْ خَ يْ خَ   خَ ُّ خَ   خَ خَغيْفذِ يْ اخَ خَ    خَ
اخَ  ايْٰ  ذِ ذِ يْاخَ   اخَ خَ صُ يْ خَالَّ  ذِ

"Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan 
mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, Sungguh, 
jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan 
tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang 
yang rugi." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 149). 



Wahyuni Ismail 

 

90 

 

 QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 67, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

اخَ    صُ يْ خَ يْ ذِ ذِ يْاخَ   ذِ   ٰ  ذِ ةً   خَهيْ صُ صُ يْ

"dengan menyombongkan diri dan mengucapkan 
perkataan-perkataan keji terhadapnya (Al-Qur'an) pada 
waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari" (QS. Al-
Mu'minun 23: Ayat 67). 

 QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 52, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

ٰ  ى  خَايْ  صُ ذِ يْ خَ خَ   اخَ  خَ يْ اصُ يْ اخَ  ذِ يْهذِ يْ  خَ صُ يْ عصُ يْ ى  الَّ ذِ يْاخَ  ذِ يْ  صُ صُ يْ ذِهذِ يْ  لَّ خَ نٌ  ُّ خَ  ذِ  خَ خَ خَ
هذِ يْ  ايْ عذِ يْ ذِ    خَ صُ يْ ذِ صُ يْ  عخَٰ ى  خَ    خَ خَ ُّ يْ   ذِ يْ   خَ يْفصُ ذِ فخَ يْحذِ  خَ يْ  خَ يْ ةٍ  يِّذِ

 ذِ خَ  ذِ ايْ
صُ  خَايْ  لَّ يْ  خَ اۤ ِٕ خَ نٌ   خَ خَ خَى  ٱوّٰ

   ٰ  ذِ ذِ يْاخَ  

"Maka, kamu akan melihat orang-orang yang hatinya 
berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), 
seraya berkata, Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-
mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada 
rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga 
mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka 
rahasiakan dalam diri mereka."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 52). 

 

Meskipun telah berkembang kemampuan kognitifnya, 
remaja dapat mempersiapkan dirinya untuk mengatasi stres 
dan fluktuasi emosional secara efektif, namun kenyataannya 
banyak remaja yang tidak dapat mengelola emosinya 
sehingga mereka rentan mengalami depresi dan kemarahan 
yang selanjutnya akan memicu terjadi berbagai masalah 
seperti gangguan makan, kesulitan akademis, kenakalan 
remaja, dan penyalahgunaan obat.  

Self science curriculum merupakan intervensi edukatif 
untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengelola 
emosinya secara efektif.  Strategi tersebut seperti belajar 
mengembangkan kesadaran diri, belajar menentukan 
keputusan sendiri, belajar mengelola perasaan, belajar 
menangani stres, belajar berempati, belajar berkomunikasi, 
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belajar membuka diri, belajar mengembangkan pemahaman, 
belajar menerima diri sendiri, belajar mengembangkan 
tanggung jawab pribadi, belajar mengembangkan ketegasan, 
mempelajari dinamika kelompok dan belajar menyelesaikan 
konflik. 

Manakala Self science curriculum (Ali & Asrori, 2018) 
meliputi belajar mengembangkan diri, mengambil 
keputusan pribadi, mengelola perasaan, menangani stres, 
berempati, berkomunikasi, membuka diri, mengembangkan 
pemahaman, menerima diri sendiri, tanggung jawab pribadi, 
mengembangkan ketegasan, dinamika kelompok, dan belajar 
menyelesaikan konflik. Kegiatan lain terkait  self science  
curriculum menurut W.T. Grant Consortium, yaitu:  

 Pengembangan keterampilan emosional seperti 
mengidentifikasi atau memberi nama atau label 
perasaan emosi yang dialami, mengungkapkan 
perasaan, menilai intensitas perasaan, mengelola 
perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan 
dorongan hati, mengurangi stres, serta memahami 
perbedaan perasaan dan tindakan. 

 Pengembangan keterampilan kognitif meliputi belajar 
melakukan dialog batin sebagai strategi menyelesaikan 
masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri, belajar 
membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial, belajar 
menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah 
dan pengambilan keputusan, belajar memahami sudut 
pandang orang lain atau empati, belajar memahami 
sopan santun, belajar bersikap positif terhadap 
kehidupan, serta belajar mengembangkan kesadaran 
diri. 

 Pengembangan keterampilan perilaku diantaranya 
mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal 
(komunikasi melalui pandangan mata, ekspresi wajah, 
gerak-gerik tubuh, posisi tubuh), mempelajari 
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keterampilan komunikasi verbal (mendeskripsikan 
sesuatu dengan jelas, menagggapi kritik secara efektif, 
mendengarkan orang lain yang sedang berbicara). 

 

 

 

Hal yang sama pun dijelaskan Saarni (dalam 
Santrock, 2007) terkait beberapa strategi untuk 
mengembangkan kompetensi emosional pada remaja seperti  
yaitu: 

 
Tabel 2.5 Kompetensi emosional remaja 

 

Kompetensi Emosional Contoh 

Menyadari bahwa ekspresi 
emosi memainkan peranan 
penting dalam berinteraksi. 

Mengetahui bahwa 
mengekspresikan 

kemarahan kepada 
teman dapat merusak 

persahabatan. 

Secara adaptif mengatasi 
emosi-emosi negatif dengan 
menggunakan strategi relasi 
diri yang dapat menurunkan 

intensitas dan lamanya 
kondisi-kondisi emosional. 

Mengurangi kemarahan 
dengan cara menghindari 

situasi negatif dan 
terlibat dalam aktivitas 

yang dapat mengalihkan 
perhatian. 

Memahami bahwa kondisi 
emosional dalam diri tidak 
berkaitan dengan ekspresi 

keluar. Ketika remaja menjadi 
lebih matang, mereka mulai 

memahami bagaimana perilaku 
emosional dapat 

Mengenali bahwa 
sesorang dapat merasa 

marah namun dapat 
mengelola ekspresi 

emosi sehingga menjadi 
lebih tampak netral. 
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mempengaruhi orang lain dan 
belajar mempertimbangkan 

cara-cara menampilkan 
dirinya. 

Menyadari bahwa kondisi 
emosionalnya tidak menjadi 

terperangkap. 

Membedakan antara 
kesedihan dan 

kecemasan dan fokus 
pada upaya mengatasi 
dibandingkan menjadi 

terperangkap oleh 
perasaan. 

Mampu memahami emosi-
emosi orang lain. 

Menangkap bahwa orang 
lain itu sedang merasa 

sedih bukan takut. 
 

Terkait perkembangan emosional ini, Baird et al 
(dalam Santrock, 2007) melakukan penelitian untuk 
menemukan apakah terdapat perbedaan aktivitas otak 
selama pemrosesan informasi yang bersifat emosional 
antara remaja usia 10-18 tahun dengan orang dewasa usia 
20-40 tahun. Partisipan diminta melihat gambar wajah yang 
memperlihatkan ekspresi takut yang dipantau dengan 
menggunakan MRI. Ketika para remaja khususnya remaja 
yang lebih kecil memproses informasi yang bersifat 
emosional itu maka bagian amigdala (terlibat pada 
pemrosesan informasi yang terkait emosi) memperlihatkan 
aktivitas otak yang lebih besar dibandingkan lobus frontal 
(terlibat dalam penalaran dan pemikiran tingkat tinggi). 
Manakala kelompok orang dewasa memperlihatkan 
tendensi sebaliknya. Interpretasi dari peneliti tersebut yaitu 
pada stimulus emosional remaja cenderung merespon 
dengan reaksi “dasar” sementara orang dewasa cenderung 
bereaksi secara rasional atau berpikir, perubahan yang 
diperlihatkan oleh partisipan berkaitan dengan 
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pertumbuhan lobus frontal di otak dari masa remaja ke 
masa dewasa. Peneliti lain menemukan bahwa amigdala dan 
hipocampus merupakan struktur sistem limbik yang terlibat 
dalam emosi dan volumenya dapat meningkat selama masa 
remaja (Giedd et al, 2004). 

Hasil penelitian lain yang dilakukan Nelson, Thomas, 
& de Haan (dalam Santrock, 2007) menunjukkan bahwa 
meskipun remaja memiliki emosi yang sangat kuat tetapi 
korteks prefrontal telah bertumbuh dan berkembang secara 
memadai sehingga mereka akan dapat mengontrol emosinya 
walaupun seolah-olah otak mereka belum memiliki rem 
untuk dapat memperlambat emosi. 

Perkembangan emosi pada remaja secara umum 
terlihat pada perilakunya. Perilaku tersebut akibat interaksi 
berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja 
menurut Ali dan Asrori (2018), yaitu faktor perubahan 
jasmani, perubahan pola interaksi dengan orang tua, 
perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan 
pandangan luar dan perubahan interaksi dengan sekolah. 

 
 
 

3.  Perkembangan Sosial 

Interaksi sosial adalah cara-cara individu berinteraksi 
terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana 
pengaruh interaksi tersebut terhadap diri sendiri (Ali dan 
Asrori, 2018). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada tahap 
permulaan dimulai dari lingkungan rumah sendiri kemudian 
berkembang lagi ke lingkungan sekolah dan  tempat 
berkumpul teman sebayanya. Namun yang sering terjadi 
interaksi sosial remaja dimulai dari rumah dilanjutkan 
interaksi dengan teman sebaya berlanjut teman-teman di 
sekolah.  
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Awal membentuk kerjasama dan konformitas sosial 
semakin bertambah pada saat berusia 7-10 tahun dan 
mencapai puncak kurva pada saat berusia 9-15 tahun. Hal 
ini berarti konformitas sosial akan semakin bertambah 
seiring dengan bertambah usia dan setelah itu mengalami 
penurunan lagi (Ali dan Asrori, 2005).  

Hasan (2006) mengatakan bahwa manusia 
merupakan makhluk sosial multi interaksi yang memiliki 
tanggung jawab besar baik kepada Allah maupun kepada 
sesama manusia, seperti yang dijelaskan dalam AlQuran 
surah Ali-Imran ayat 112 yaitu: 

اخَ  ا لَّ اذِ  خَ خَ اۤ صُ يْ  يِّ ذِ  خَ خَ يْ ةٍ  ذِ اخَ  ٱوّٰ الَّ صُ  خَ يْاخَ  خَ   صُ ذِفصُ يْ    ذِالَّ  ذِ خَ يْ ةٍ  يِّذِ  صُ ذِ خَ يْ عخَ خَ يْهذِ صُ  ا يِّذِ
اخَ  ذِ  خَ خَ يْ صُ صُ يْ اخَ  ذِٰ ٰ  ذِ  ٱوّٰ فصُ صُ يْ خَ لَّهصُ يْ  خَ  صُ يْ   خَ يْ ذِ  خَ صُ ذِ خَ يْ عخَ خَ يْهذِ صُ  ايْ خَ يْ خَ خَ صُ   ٰ اذِىخَ  ذِ  اخَ  ٱوّٰ  ذِغخَ خَ ةٍ  يِّذِ

اخَ  ةٍ  ٰ اذِىخَ  ذِ خَ  عخَ خَ يْ   لَّ خَ  صُ يْ   خَ يْ خَ صُ يْ خَ يْ ذِنۢ خَ اۤ خَ  ذِغخَ يْ ذِ  خَ يِّ   ايْ

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 
kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan 
tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka 
dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian 
itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan 
membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang 
demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas." 
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 112). 

Lebih lanjut diuraikan bahwa hubungan dengan 
sesama manusia juga merupakan hal penting yang harus 
dibina dengan baik di jalan Allah, manusia yang terbaik 
adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Hal 
tersebut dipertegas juga dalam AlQuran, Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala berfirman: 

خَ  خَ   ذِالَّ  ٱوّٰ ذِ يْ ذِ  خَ ايْ صُ يْ خَ اذِ   خَ  لَّ صُ    ٱوّٰ اخَ  خَ خَ  خَ صُ يْ  عخَ خَى  ايْ  خَ خَ خَ  خَ صُ يْ  عخَ خَى  ايْ ذِ يِّذِ  خَ ا لَّ يْٰ ى   خَ
   خَ ذِ يْ صُ  ايْ ذِ خَ  ذِ 

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 
sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: 
Ayat 2). 
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Dijelaskan juga bahwa hubungan antara sesama 
manusia secara ideal dibangun atas dasar saling menghargai 
atau menghormati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad 
SAW dalam hadist: 

“Bukanlah dari golongan kami siapa yang tidak 
menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua 
diantara kita” (HR. Ath Thabrani). 

Seiring dengan perkembangan sosialnya, para remaja 
tidak hanya memahami diri sendiri, tetapi juga mulai 
melakukan evaluasi terhadap kualitas yang mereka miliki 
atau harga diri atau self  esteem. AlQuran mengajarkan 
bahwa harga diri dari kualitas terbaik seorang muslim 
adalah takwa kepada Allah seperti yang diterangkan 
AlQuran yaitu: 

اخَ  ذِايْ  صُ يْ صُ يْ  ُّ يْ ذِ ذِ يْاخَ  خَعيْ خَ يْ زخَ صُ يْ   خَ خَ يْ صُ صُ  ايْ اخَ  خَ يْ اخَ  خَهذِ صُ يْ   خَ   خَ

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan 
(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), 
jika kamu orang yang beriman." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 139). 

 

Hoffman (dalam Ali & Asrori, 2018) berpendapat 
bahwa ada tiga cara membimbing perkembangan hubungan 
sosial remaja: pertama induction ialah semua perlakuan 
yang diberikan kepada remaja harus dilandasi alasan logis. 
Kedua love withdrawal adalah kasih sayang yang diberikan 
kepada remaja harus ditempatkan pada tempatnya. Ketiga 
power assertion memaksakan remaja dipaksa untuk patuh 
kepada orangtua. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa 
karakteristik yang menonjol pada perkembangan hubungan 
sosial remaja adalah: 

 Berkembang kesadaran kesunyian dan dorongan 
pergaulan. Hal ini seringkali menyebabkan remaja 
mempunyai solidaritas tinggi dan kuat dengan 
kelompok sebaya, sangat jauh melebihi dengan 
kelompok lain bahkan dengan orang tuanya 
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sekalipun. Oleh karena itu para remaja perlu 
diberikan perhatian yang intensif dengan cara 
melakukan interaksi dan komunikasi secara terbuka 
dan hangat kepada mereka. 

 Ada usaha memilih nilai-nilai sosial. Hal ini 
menyebabkan para remaja senantiasa mencari nilai-
nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan 
pegangan. Jika mereka tidak memperolehnya maka 
mereka cenderung menciptakan nilai-nilai khas 
dikalangan kelompok mereka sendiri. Oleh itu, para 
orang tua harus menunjukkan konsistensi memegang 
dan mengaplikasikan nilai-nilai pada kehidupan. 

 Peningkatan ketertarikan terhadap lawan jenis, 
menyebabkan para remaja secara umum berusaha 
dengan sekuat tenaga memiliki teman dekat dari 
lawan jenis atau berpacaran. Untuk itu, remaja perlu 
diajak berkomunikasi secara rileks dan terbuka 
membincangkan hal-hal yang terkait lawan jenis. 

 Mulai tampak kecenderungan untuk memilih karir 
tertentu, walapun sebenarnya perkembangan karir 
remaja masih berada pada tahap pencarian karir. 
Oleh karena itu remaja perlu diberikan wawasan 
karir disertai dengan keunggulan dan kelemahan 
masing-masing jenis karir tersebut. 

Menurut Hurlock (1980) pada remaja seringkali 
terjadi pengelompokan sosial berdasarkan kategori tertentu 
seperti: 

a. Teman dekat, memiliki 2 atau 3 orang teman dekat 
atau sahabat karib. Mereka berjenis kelamin sama, 
minat dan kemampuan yang sama pula. Teman dekat 
saling mempengaruhi meskipun juga saling 
bertengkar. 
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b. Kelompok kecil, kelompok teman dekat, mulanya dari 
jenis kelamin yang sama, akhirnya juga dari jenis 
kelamin berbeda. 

c. Kelompok besar, kelompok kecil dan kelompok 
teman dekat karena merupakan kelombpok besar 
maka adaptasi minat berkurang sehingga terdapat 
jarak sosial yang lebih besar diantara mereka. 

d. Kelompok yang terorganisasi, kelompok remaja yang 
dibina orang dewasa, dibentuk pihak sekolah, 
organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
sosial remaja yang tidak memiliki kelompok besar. 
Banyak remaja mengikuti kelompok organisasi 
sehingga berkurang minat ketika berusia 16 / 17 
tahun. 

e. Kelompok geng, remaja yang tidak termasuk 
kelompok besar atau merasa tidak puas dengan 
kelompok terorganisasi, berpeluang mengikuti 
kelompok geng. Anggota geng biasanya usia sebaya 
dan minat utamanya menghadapi penolakan teman-
teman melalui perilaku anti sosial. 

 

Kuatnya pengaruh sosial dari kelompok rekan sebaya 
ini, Horrocks & Bwnimoff (dalam Santrock, 2007) 
menjelaskan bahwa kelompok sebaya merupakan dunia 
nyata dikalangan remaja, yang menyiapkan panggung 
dimana mereka dapat menguji diri sendiri dan menguji 
orang lain. Di dalam kelompok sebaya ia merumuskan dan 
memperbaiki konsep dirinya, berawal dari sinilah mereka 
dinilai oleh orang lain yang sejajarnya dengan dirinya dan 
yang tidak dapat memaksakan sanksi-sanksi dunia orang 
dewasa yang justru ingin dihindari. Kelompok sebaya 
memberikan suatu dunia tempat para remaja dapat 
melakukan sosialisasi dalam suasana nyaman dimana nilai-
nilai yang berlaku bukan aturan-aturan yang ditetapkan dari 
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orang dewasa melainkan ditetapkan oleh teman-teman 
seusianya. Jadi di dalam kelompok sosial teman sebaya 
inilah remaja memperoleh dukungan untuk 
memperjuangkan emansipasi dan disitu pula lah remaja 
dapat menemukan dunia yang memungkinkan bertindak 
sebagai pemimpin ketika ia mampu melakukannya.  

Selain itu kelompok sebaya merupakan hiburan 
utama bagi anak-anak belasan tahun. Berdasarkan alasan 
tersebut kelihatanlah kepentingan vital bagi remaja bahwa 
kelompok sebaya terdiri dari anggota-anggota tertentu dari 
teman-teman yang dapat menerimanya. Pengaruh dari 
kelompok sosial teman sebaya ini, semakin lama juga akan 
berkurang yang disebabkan dua hal yaitu: 

 Sebagian besar remaja ingin menjadi individu yang 
mandiri dengan mencari identitas diri mereka. 

 Mulai pencarian untuk memilih sahabat sejati, kegiatan 
sosial menjadi kurang berarti dibandingkan dengan 
persahabatan 

 

Pencarian dan pembentukan identitas merupakan 
sesuatu yang sulit terjadi karena harus melalui konflik, 
perdebatan, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus 
ditemukan jawabannya satu per satu. Marcia (dalam Hasan, 
2006; Santrock, 2007) melakukan wawancara terstruktur 
terhadap penelitiannya dan menggunakan istilah crisis 
(suatu periode pada perkembangan pada masa remaja yang 
berusaha melakukan eksplorasi terhadap berbagai alternatif 
yang bermakna bagi kehidupan) dan istilah commitment 
(investasi pribadi remaja terkait hal-hal yang akan 
dilakukan) untuk mengklasifikasikan individu menurut 
keempat status identitas ini,  yaitu:  

a) kekaburan identitas atau identity diffusion, ialah kondisi 
remaja yang belum pernah mengalami krisis (belum pernah 
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mengeksplor diri untuk menemukan berbagai alternatif 
bermakna) atau membuat komitmen apapun. Mereka tidak 
membuat keputusan yang terkait pilihan pekerjaan masa 
depan bahkan mereka cenderung kurang berminat. Kondisi 
itu seperti pada kisah Perjalanan Nabi Ibrahim as dalam 
penyebaran agama Islam merupakan contoh bagaimana 
orang mencari identitas diri berkaitan dengan kepercayaan 
ke-Tuhanan yang dia miliki. Pada perjalanan itu, Nabi 
Ibrahim banyak menemui orang-orang yang tidak 
mempercayai ada Tuhan atau memiliki kekaburan identitas, 
terlihat juga dari perdebatan yang dilakukan terhadap 
orang-orang tersebut. AlQuran menggambarkan pencarian 
identitas tersebut, yakni: 

ىخَ ۘ  ذِ يْ  خَ  خَ  ذِ يْٰ    صُ  خَ يِّذِ خَ 
صُ  ايْ صُ يْ  لَّ  ذِ يْٰ    خَ  ذِ يْ  خَ يِّذِ     خَايْ ٰ ٰ   صُ  ٱوّٰ

 خَاخَ يْ  خَ خَ  ذِاخَى  الَّ ذِ يْ  خَ اۤ
اخَ  ايْ خَ يْ ذِ ذِ  اذِ  ذِ خَ  خَ يْ ذِ يْ  ذِ ا لَّ يْ صُ  خَ  خَ  خَ خَ۠   صُ يْ    خَ صُ ذِ يْ صُ    خَ  خَ  ذِ يْٰ    صُ  خَ ذِالَّ  ٱوّٰ  الَّ ذِ يْ  صُ يْ    خَ صُ ذِ يْ  

ى  ايْ خَ يْ خَ  اظوّٰ ذِ ذِ يْاخَۚ  صُ اخَ  خَهيْ ذِ غيْ ذِ ذِ  خَ صُهذِ خَ  الَّ ذِ يْ  خَفخَ خَ   خَ ٱوّٰ اخَ  ايْ خَ    خَ يْ ذِ  ذِهخَ   ذِ

"Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat 
Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya 
kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah 
yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, Aku pun 
dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah 
menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari 
barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang zalim." (QS. Al-
Baqarah 2: Ayat 258). 

b) Identity foreclosure, ialah kondisi remaja yang telah 
membuat komitmen tetapi tidak pernah mengalami krisis 
identitas. Kondisi ini seringkali terjadi jika orangtua 
bersikap otoriter terhadap anak-anaknya, oleh itu remaja 
belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai 
potensinya sendiri, seperti dalam AlQuran: 

اخَ ا فصُ يْ خَ ذِ يْ ذِ  خَ خَ يْ ذِ    خَ  ٰ  ذِ ذِ  ا لَّ خَ  ذِ يْ صُ  الَّ ذِ يْ   خَ يْ صُ يْ اخَهخَ  عخَ  ذِ   ذِ يْ  خَ  خَ اذِ

"(Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, Patung-patung apakah ini yang kamu 
tekun menyembahnya?" (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 52). 
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  خَ اصُ يْ   خَ خَ يْ خَ   ٰ  خَ اۤ خَ خَ  اخَهخَ  عٰ ذِ ذِ يْاخَ 

"Mereka menjawab, Kami mendapati nenek moyang 
kami menyembahnya." (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 53). 

c)  Identity moratorium, ialah kondisi remaja yang berada 
dipertengahan krisis tetapi belum memiliki komitmen yang 
jelas terhadap identitas tertentu. Remaja yang mengalami 
krisis identitas dan secara aktif menanyakan komitmen 
kehidupannya dan mencari jawaban. Kisah kelanjutan 
perjalanan Nabi Ibrahim sebelum memiliki keyakinan penuh 
terhadap TuhanNya mengalami perdebatan yang panjang 
berupa penangguhan identitas, seperti yang dijelaskan 
dalam AlQuran: 

ٰ  ةٍ  ُّ ذِ يْاةٍ  ىخَ  ذِ يْ  خَ خَ ذِ يْ ذِ ٰ زخَ خَ  خَ خَ لَّ ذِ صُ  خَ يْ خَ  ةً  ٰ اذِهخَ ةً ۚ ذِ يِّذِ يْ   خَٰ  ىخَ  خَ خَ يْ خَ   خَ ذِ يْ  خَ  خَ  ذِ يْٰ  ذِ يْ صُ اذِ

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada 
ayahnya, Azar, Pantaskah engkau menjadikan berhala-
berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat 
engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-
An'am 6: Ayat 74). 

ٰ اذِىخَ  خَ يْ ذِ   ا لَّٰ ٰ  ذِ   خَ خَ صُ يْ خَ   ذِ يْٰ  ذِ يْ خَ   صُ ذِ يْ    خَ خَ اخَ   خَ ايْ اذِ خَ صُ يْ اخَ   خَ   ايْ صُ يْ ذِ ذِ يْاخَ   ذِ

"Dan demikianlah Kami memperlihatkan kepada 
Ibrahim kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan di 
bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin." (QS. 
Al-An'am 6: Ayat 75). 

الَّ   خَ خَ لَّ  ٰ ذِ ذِ يْاخَ   صُ ذِ ُّ  اخَ    خَ  خَ   خَ خَ خَ   خَ خَ لَّ     خَ يِّذِ يْۚ  ٰ  خَ   خَ  خَ    خَ يْ خَ ةً   خَ ٰ   الَّ يْ صُ  عخَ خَ يْ ذِ   خَ   ايْ

"Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) 
melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, Inilah tuhanku. 
Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, Aku tidak suka 
kepada yang terbenam." (QS. Al-An'am 6: Ayat 76). 

خَ صُ يْ خَالَّ   خَ يِّذِ يْ   خَهيْ ذِ ذِ يْ  الَّ يْ  اخَ ِٕايْ   خَ  خَ   خَ خَ خَ   خَ خَ لَّ    ۚ خَ يِّذِ يْ  ٰ  خَ   خَ  خَ   خَ زذِ ةً   ايْ خَ خَ خَ   خَ خَ   خَ خَ لَّ   اخَ
اخَ  ايِّذِ يْاخَ   ايْ خَ يْ ذِ   ذِ   ا لَّ اۤ

"Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, Inilah 
tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, 
Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, 
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pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-
An'am 6: Ayat 77). 

اخَ   خَ خَ   خَ خَ لَّ    خَ ذِ يْاۤ نٌ   ذِ يِّذِ يْ  ٰ  خَ يْ ذِ   خَ  خَ   خَ خَ خَ يْ   خَ خَ لَّ     خَ يْ خَ صُۚ  ٰ  خَ     خَ يِّذِ يْ  ٰ  خَ   خَ  خَ   خَ زذِ خَ ةً   ا لَّ يْ
يِّ لَّ  اخَ   ذِ   صُ يْ ذِ صُ يْ

"Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia 
berkata, Inilah tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika 
matahari terbenam, dia berkata, Wahai kaumku! Sungguh, 
aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." (QS. Al-
An'am 6: Ayat 78). 

d) Identity achievement, kondisi remaja yang telah mengatasi 
krisis identitas dan memiliki komitmen atau remaja yang 
telah menemukan jati diri yang sebenarnya dengan 
komitmen yang telah dibuat. Setelah melewati konflik dan 
perdebatan panjang, Nabi Ibrahim as meraih pencapaian 
identitas, seperti yang diterangkan dalam AlQuran: 

هيْ صُ   ذِ يِّذِ يْ  هذِ خَ   خَ لَّ خَ يْ خَ   ا لَّٰ ٰ  ذِ   خَطخَ خَ  اذِ لَّ ذِ يْ   خَ يْ اخَ   خَ خَ ۠   لَّ خَ     خَ ذِ يْفةً   خَ ايْ    ايْ صُ يْ ذِ ذِ يْاخَۚ   ذِ

"Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang 
menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan 
(mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk 
orang-orang musyrik." (QS. Al-An'am 6: Ayat 79). 

ذِ   ذِى  خَ صُ خَ اۤ ُّ يْاۤ يِّذِ يْ   خَ  خَ    خَ يْ صُ هٗ   خَ خَ اۤ لَّ هٗ  اخَ    خَٰ  اذِ    خَ خَ يْ   ٱوّٰ اخَ   خَ   خَ خَ  صُ   خَ   ذِالَّ    ذِ      صُ يْ ذِ صُ يْ
عخَ    خَ يْ ـًٔ   خَ يِّذِ يْ   لَّ خَ اۤ خَ   خَايْ  اخَ   خَ خَ خَ    عذِ يْ ةً   خَ يْ ةٍ   صُ لَّ   خَ يِّذِ يْ   خَ ذِ   خَ خَ خَ لَّ صُ يْ

"Dan kaumnya membantahnya. Dia (Ibrahim) berkata, 
Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal 
Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku 
tidak takut kepada (malapetaka dari) apa yang kamu 
persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki 
sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah 
kamu dapat mengambil pelajaran?" (QS. Al-An'am 6: Ayat 80). 

Respon penolakan atau penerimaan dalam kelompok 
sosial remaja akan berdampak sendiri pada proses 
perkembangan selanjutnya terutama kepada penerimaan 
kelompok sosial mempengaruhi minat mereka. Minat sosial 
remaja menurut Hurlock (1980) adalah: 
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a. Pesta, minat pada pesta dengan teman kelompok sosial 
apalagi lawan jenis pertama kali tampak saat berusia 
13/14 tahun. Remaja perempuan lebih menyukai pesta 
daripada lelaki. 

b. Minum-minuman keras, terlihat saat mereka berkencan 
atau pesta, semakin populer selama masa remaja. Remaja 
perempuan jarang minum dibanding remaja lelaki. 

c. Obat-obat terlarang walau tidak bersifat universal, 
penggunaan narkoba merupakan salah satu kegiatan 
kelompok sosial atau pesta yang populer pada masa awal 
remaja. Rasa ingin tahu sehingga mencoba narkoba, 
sehingga banyak kecanduan. 

d. Percakapan, setiap remaja merasa aman atau nyaman jika 
berada diantara temannya, membicarakan hal apa saja 
untuk mencurahkan isi hati dan mendapatkan solusi baru 
atas masalah yang dihadapi. 

e. Altruisme atau menolong orang lain, remaja berminat 
menolong yang merasa dirinya tidak dimengerti atau 
merasa tertekan. Minat ini akan berkurang, disebabkan; 
a) remaja merasa tidak ada yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki kesalahan tersebut, b) merasa bahwa 
usaha-usaha yang dilakukan seringkali tidak dihargai. 

f. Peristiwa dunia, melalui pelajaran di sekolah dan media 
massa, seringkali membuat remaja mengembangkan 
minat bidang pemerintahan, politik dan peristiwa dunia 
lain. Minat ini diungkapkan melalui bacaan, pembicaraan 
dengan teman, orang tua dan para guru. 

g. Kritik dan pembaharuan, sikap ini dialami remaja, 
terutama remaja perempuan menjadi kritis, berusaha 
memperbaiki orang tua, teman, lingkungan sekolah dan 
masyarakat. Kritikan biasanya bersifat destruktif atau 
usulan yang diungkapkan biasanya tidak praktis. 
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Berdasarkan pengelompokan sosial yang 
mempengaruhi perkembangan remaja tersebut maka 
terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan remaja 
diterima atau ditolak pada kelompok-kelompok tertentu 
(Hurlock, 1980), yakni: 

 
Tabel 2.6 Kondisi remaja diterima atau ditolak 

dalam kelompok 

 

Sindroma penerimaan Sistem Alienasi 

Kesan pertama 
menyenangkan sebagai 
akibat dari penampilan 

yang menarik perhatian, 
sikap tenang dan gembira 

Kesan pertama yang kurang 
baik karena penampilan diri 
kurang menarik atau sikap 

menjauhkan diri dan 
mementingkan diri sendiri 

Reputasi sebagai seorang 
yang sportif dan 
menyenangkan 

Terkenal sebagai individu 
yang tidak sportif 

Penampilan diri yang sesuai 
dengan penampilan teman-

teman sebaya 

Penampilan yang tidak 
sesuai dengan standar 

kelompok dalam hal daya 
tarik fisik atau tentang 

kerapihan 

Perilaku sosial yang 
ditandai oleh kerjasama, 

bertanggung jawab, 
bijaksana, dan sopan 

Perilaku sosial yang ditandai 
perilaku menonjolkan diri, 

menganggu dan menggertak 
orang lain senang 

memerintah, tidak dapat 
bekerjasama dan kurang 

bijaksana 

Matang, terutama 
pengendalian emosi serta 

Kurangnya kematangan 
dalam pengendalian emosi, 
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kemauan untuk mengikuti 
peraturan yang berlaku. 

ketenangan dan kepercayaan 
diri dan kebijaksanaan. 

Sifat kepribadian yang 
menimbulkan adaptasi 

sosial positif seperti jujur, 
setia, dan tidak egois. 

Sifat-sifat kepribadian yang 
menganggu orang lain 

seperti egois, keras kepala, 
gelisah dan mudah marah. 

Status sosial ekonomi sama 
atau sedikit di atas anggota-

anggota lain dalam 
kelompok dan interaksi 
yang baik dengan para 

anggota keluarga. 

Status sosial ekonomi yang 
berada dibawah status 

kelompok dan hubungan 
yang buruk dengan anggota 

keluarga. 

Tempat tinggal yang dekat 
dengan kelompok sehingga 

mempermudah interaksi 
dan partisipasi pada 

berbagai kegiatan 
kelompok. 

Tempat tinggal yang 
terpencil  dari kelompok atau 

ketidakmampuan untuk 
berpartisipasi  dalam 

kegiatan kelompok karena 
tanggung jawab keluarga. 

 

 

Berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan sosial para remaja tersebut terkait dengan 
lingkungan sekitar meskipun juga faktor tingkat pendidikan 
dan kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana 
perkembangan sosial mereka selanjutnya. Pengaruh 
lingkungan sosial remaja juga sangat menentukan perilaku 
mereka untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 

 

4.   Perkembangan Moral 

Istilah moral berasal dari bahasa Latin “mores” 
bermakna tata cara dalam kehidupan masyarakat, adat 
istiadat atau kebiasaan (Gunarsa, 1988). Moral secara 
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esensial merupakan serangkain nilai mengenai berbagai 
macam perilaku yang harus ditaati. Moralitas sebagai salah 
aspek kepribadian yang diperlukan individu terkait dalam 
kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat hidup bersama 
secara harmonis untuk mencapai keteraturan dan ketertiban 
(Ali & Asrori, 2018).   

Perkembangan moral melibatkan pemikiran, 
perasaan dan perilaku dalam mempertimbangkan tentang 
benar dan salah. Pertimbangan morsl memiliki dimensi 
intrapersonal (nilai-nilai dasar dan penghayatan mengenai 
diri sendiri) meregulasi aktivitas-aktivitas individu ketika 
dia tidak terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi 
interpersonal (fokus tentang hal-hal yang sebaiknya 
dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain) meregulasi 
interaksi sosial individu dan konflik-konflik yang muncul. 
Piaget mengatakan bahwa anak-anak berpikir melaui dua 
cara yang berbeda mengenai moralitas tergantung pada 
kematangan perkembangan (Santrock, 2007), yaitu: 

 Moralitas heteronom (heteronomous morality) yaitu 
tahap pertama dari perkembangan moral dari teori Piaget 
yang terjadi pada usia 4-7 tahun, dimana keadilan dan 
aturan-aturan dipandang sebagai sifat-sifat tentang dunia 
yang tidak dapat diubah atau dihilangkan dari kontrol 
manusia. Pemikir heteronom ini mempercayai adanya 
immanent justice adalah gagasan atau ide bahwa jika suatu 
aturan dilanggar maka hukuman akan segera diterima. 

 Moralitas otonom (autonomous morality) merupakan 
tahap kedua perkembangan dari teori Piaget yang 
diperlihatkan oleh anak-anak berusia > 10 tahun, dimana 
anak sudah menyadari aturan-aturan dan hukum-hukum 
yang dibuat oleh orang dan dalam memutuskan suatu 
tindakan, individu seharusnya mempertimbangkan 
konsekuensi. 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

107 

 

Terinspirasi dari ide Piaget, Martin Hoffman 
mengembangkan teori cognitive disequilibrum theory yang 
mengatakan bahwa remaja merupakan suatu periode 
penting dalam perkembangan moral. Hal tersebut 
disebabkan karena ketika beranjak dari lingkungan sekolah 
menengah atas kepada lingkungan kampus mereka 
memperoleh pengalaman yang luar biasa, individu mulai 
mengenali bahwa serangkaian keyakinannya hanyalah satu 
diantara berbagai rangkaian keyakinan lain dan bahwa 
terdapat perdebatan mengenai apa yang dianggap benar dan 
salah. Oleh itu para remaja mulai mempertanyakan 
mengenai keyakinan awal dalam proses ini mereka 
mempertimbangkan sistem moralnya. (Santrock, 2007). 

Salah satu teori yang provokatif tentang 
perkembangan moral ialah perkembangan moral yang 
diciptakan Lawrence Kohlberg yang berpendapat bahwa 
perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral 
yang kemudian berkembang dalam serangkaian tahapan. 
Kohlberg menemukan teori ini setelah meneliti selama 20 
tahun melalui serangkaian wawancara yang unik dari 
berbagai usia. Salah satu “dilema” Kohlberg yang paling 
populer, yaitu:  di Eropa ada seorang istri yang hampir 
meninggal karena kanker. Menurut dokter, ada obat yang 
dapat menyelamatkannya yaitu sejenis ramuan radium yang 
baru saja ditemukan oleh opoteker. Biaya membuat obat itu 
satu dosis kecil $200 dan si apoteker menetapkan harga jual 
$2.000. Heinz, suami wanita yang sakit itu, telah 
mengunjungi setiap orang untuk meminjam uang dan hanya 
terkumpul $1.000. Ia menemui apoteker dan memohon 
menjual obatnya dan dapat membayar sisanya kemudian 
tetapi apoteker berkata: Tidak, saya menemukan obat itu 
dan harus mendapatkan uang dari obat itu. Heinz nekat dan 
membongkar toko obat itu untuk mencuri obat untuk 
istrinya (Kohlberg, dalam Santrock, 2007). 
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2.7 Contoh penalaran moral Kohlberg 

“dilema”Heinz 

Tahap Deskripsi Yes, Tindakan 
Heinz 

No, Tindakan 
Heinz 

Prakonvensional   

Moralitas 
Heteronom  

 

Heinz tidak boleh 
membiarkan 

istrinya meninggal, 
jika dia melakukan 

itu akan dapat 
masalah besar 

Heinz bisa 
ditangkap dan 

dipenjara 

Individualisme, 
tujuan dan 
pertukaran 

instrumental 

 

Jika Heinz 
tertangkap dia bisa 

mengembalikan 
obat itu dan 

mungkin dia tidak 
akan mendapat 

mendapat 
hukuman yang 

lama. 

Apoteker adalah 
seorang usahawan 
dan membutuhkan 

uang 

Konvensional 

Ekspektasi dan 
konformitas 

interpersonal 

Heinz hanya 
melakukan apa 
yang dilakukan 

setiap suami yang 
baik, hal ini 

menunjukkan 
betapa ia 

mencintai istrinya. 

Seandainya 
istrinya meninggal, 
Heinz tidak dapat 
disalahkan, yang 
bersalah adalah 

apoteker. Apoteker 
itu egois 

Moralitas sistem Tindakan Heinz Heinz seharusnya 
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sosial 

 

mencuri obat tidak 
salah karena 
hukum tidak 

dibuat 
mempertimbangka

n setiap kasus 
khusus atau 

mengantisipasi 
situasi. 

menaati peraturan 
karena peraturan 
bertujuan untuk 

melindungi 
masyarakat agar 
dapat berfungsi 
secara produktif 

dan teratur. 

Pascakonvension
al 

Kontrak sosial 
dan kegunaan 
hak individu 

 

Tindakan Hienz 
dapat dibenarkan 

karena yang 
dipertaruhkan 

adalah kehidupan 
manusia dan hal 

itu melampaui hak 
apapun yang 
dimiliki oleh 

apoteker terhadap 
obat itu 

Menaati peraturan 
adalah hal yang 
penting karena 

peraturan 
mewakili sebuah 

struktur dari 
kesepakatan 
bersama agar 
individu dapat 
hidup bersama 

dalam masyarakat. 

Prinsip etika 
universal 

 

Kehidupan 
manusia adalah hal 

yang suci karena 
prinsip universal 

menghormati 
individu dan 

melampaui nilai-
nilai lainnya. 

Heinz perlu 
memutuskan 

bahwa orang lain 
juga sangat 

memerlukan obat 
itu seperti istrinya. 

Ia seharusnya 
tidak bertindak 

berdasarkan cinta 
pada istrinya, 

namun 
mempertimbangka
n semua nilai-nilai 

kehidupan yang 
terlibat 
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Kisah di atas merupakan salah satu dari sebelas kisah 
yang dibuat Kohlberg untuk meneliti sifat dasar dari 
pemikiran moral manusia. Berdasarkan jawaban yang 
diberikan terhadap dilema ini, Kohlberg berpendapat bahwa 
ada konsep penting dalam memahami perkembangan moral 
adalah internalization (perubahan perkembangan dari 
perilaku yang awalnya dapat dikontrol secara eksternal 
menjadi perilaku yang dikontrol oleh standar-standar dan 
prinsip-prinsip internal), seiring dengan perkembangannya 
pemikiran moral anak-anak dan remaja menjadi lebih ter-
internalisasi dan berhipotesis bahwa terdapat tiga tahap 
perkembangan moral dan setiap tahap terdiri dua tipe, yaitu: 

 
 

Tabel 2.8 Tahapan Perkembangan Moral Kohlberg 
 

Tingkat 1 
Prakonvensional 

Tidak ada 
internalisasi 

Individu belum 
memperlihatkan 
internalisasi dari 

nilai moral, 
penalaran moral 

dikontrol imbalan 
atau hukuman (0-9 

tahun) 

Tingkat 2 
Konvensional 
Internalisasi 
menengah 

Individu 
mengikuti 

standar atau 
aturan yang 
ditetapkan 
orang lain: 

orangtua atau 
pemerintah (10-

15 tahun) 

Tingkat 3 
Pascakonvensional 
Internalisasi penuh 

Moralitas 
sepenuhnya 

diinternalisasi (> 9 
tahun) 

Tahap 1  

Moralitas 
Heteronom  

Tahap 3 

Harapan 
interpersonal 

Tahap 5 

Kontrak atau 
utilitas sosial dan 
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Anak patuh karena 
orang dewasa 

menyuruh mereka 
untuk patuh. Orang 

mendasari 
keputusan moral 

mereka pada 
ketakutan terhadap 

hukuman 

mutual, 
hubungan 

dengan orang 
lain, 

konformitas 
interpersonal 

Individu 
menghargai 

kepercayaan, 
perhatian, dan 
kesetiaan pada 

orang lain 
sebagai dasar 

penilaian moral 

hak individu 

Individu menalar 
bahwa nilai, hak, 

dan prinsip adalah 
hal-hal yang lebih 

luas daripada 
hukum 

Tahap 2 

Individualisme, 
tujuan dan 
pertukaran 

instrumental 

Individu mengejar 
kepentingan 

pribadi, 
membiarkan orang 
lain melakukan hal 

sama. Apa yang 
dianggap benar 
adalah sesuatu 

yang melibatkan 
pertukaran yang 

setara 

Tahap 4 

Moralitas sistem 
sosial 

Penialian moral 
didasari oleh 
pemahaman 

terhadap 
keteraturan 

sosial, hukum, 
keadilan, dan 

kewajiban 

Tahap 6 

Prinsip etika 
universal 

Individu 
mengembangkan 
penilaian moral 

yang didasari oleh 
HAM yang 

universal. Ketika 
dihadapkan dilema 
antara hukum dan 

nurani, maka 
nurani personal 

yang menjadi 
pedoman. 

 

Kohlberg (1995) berkeyakinan bahwa tahap-tahap 
perkembangan moral tersebut merupakan suatu rangkaian 
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dan saling terkait dengan usia. Sebelum anak berusia 9 
tahun, sebagian besar anak menggunakan tahap 
prakonvensional ketika dihadapkan pada dilema moral. 
Pada awal masa remaja, mereka mengaplikasikan bernalar 
secara konvensional tahap ketiga yaitu ekspektasi 
interpersonal. Manakala diusia masa remaja sebagian besar 
mereka bernalar konvensional pada tahap keempat yaitu 
moralitas sistem sosial. Pada masa dewasa awal sejumlah 
kecil individu bernalar pada tahap pascakonvensional. 
Semua perubahan dalam penalaran moral berlangsung 
antara masa remaja akhir dengan masa dewasa awal terjadi 
secara sama. 

Moral merupakan kaidah norma dan pranata 
mengatur dan mengelola tingkah laku individu kaitannya  
dengan kelompok sosial masyarakat. Moral merupakan 
standar baik dan buruk yang ditentukan seseorang oleh 
etika sosial budaya dimana individu tersebut sebagai bagian 
dari anggota sosial masyarakat. Furter (dalam Monks et al., 
1989) mengatakan bahwa kehidupan moral merupakan 
permasalahan yang pokok bagi remaja maka akan terlihat 
remaja seolah-olah kehilangan arah dan tujuan. 

Kohlberg kemudian mengembangkan tahap 
perkembangan moral secara detail (Hasan, 2006)yaitu: 

1) Tahap Prakonvensional, peraturan belum 
diterinternalisasi individu, anak patuh karena orang 
dewasa menyuruh mereka untuk patuh dan mendasari 
keputusan moral mereka pada ketakutan terhadap 
hukuman. Penalaran moral diberikan penilain 
berdasarkan konsekuensi langsung. 

Tahap pertama, moralitas heteronom berupa 
hukuman dan kepatuhan berdasarkan pada penilaian 
mengenai baik dan buruk tergantung pada konsekuensi fisik, 
seperti ayat AlQuran tentang hukuman fisik karena 
kesalahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 
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زخَ اۤ ةًنۢ   خَ يْ ذِ خَهصُ خَ   خَ  يْطخَ صُ يْ    خَ ا لَّ  ذِ خَ صُ   خَ ا لَّ  ذِ صُ  اخَ   خَ خَ اةً   خَ خَ خَ   ذِ خَ   خَ ذِ   يِّذِ   ٱوّٰ
صُ       خَ ذِ يْ نٌ  عخَزذِ يْزنٌ   خَ ٱوّٰ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas 
perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari 
Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana" (QS. Al-
Ma'idah 5: Ayat 38). 

ٰ اذِىخَ  اخَ  اخَ   خَ لَّهصُ يْ   خَ خَ صُ يْ    الَّ ذِ يْاخَ  عخَ خَى  خَ يِّذِىخَ   خَ ذِ خَ صُ   خَ لَّ يْ   خَ   صُ يْ ذِ صُ يْ

"Demikianlah telah tetap (hukuman) Tuhanmu terhadap 
orang-orang yang fasik karena sesungguhnya mereka tidak 
beriman" (QS. Yunus 10: Ayat 33). 

Tahap kedua pertukaran Instrumental, individu 
menaati peraturan untuk memenuhi tujuan pribadi. Individu 
mengejar kepentingan pribadi, membiarkan orang lain 
melakukan hal sama. Apa yang dianggap benar adalah 
sesuatu yang melibatkan pertukaran yang setara seperti 
“saya akan menolongmu jika kamu menolong saya juga”. 
Ayat AlQuran terkait hal ini ditegaskan. Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

 صُ   ذِ لَّ خَ 
اۤ
زٰ اخَ   الَّ ذِ يْاخَ   خَ خَ   صُ خَ  ذِ صُ يْ اخَ هٗ   ٱوّٰ اخَ   خَ خَ صُ يْ خَ يْ ذِ   ذِى  خَ خَ يْ خَ يْ   خَ يْ   ُّ خَ لَّ صُ يْ    خَايْ   خَ خَ  ةً   ايْ
ايْ   خَ خَ يْ صُ صُهصُ يْ   خَ يْ ذِ يْهذِ يْ   صُ خَطلَّعخَ   خَ يْ   صُ خَ لَّ صُ يْ   يِّ اخَ   صُ يْفخَ يْ   خَ يْ   ذِ خَ ةٍ   ذِ خَ يْ ذِ    ذِ زيْ نٌ  اخَهصُ يْ  ٰ اذِىخَ   ايْ   ذِى  ذِ
اخَهصُ يْ   ا ُّ يْ خَ  ٰ ذِ خَ ذِ   ذِى  خَ   عخَظذِ يْ نٌ  عخَ خَ  نٌ   ايْ

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan 
rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. 
Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang besar" (QS. Al-Ma'idah 
5: Ayat 33). 

ايْ  ايْ  ۚ خَ يْ خَ اذِهخَ  عخَ يْ صُ   خَ خَ هٗ   ذِ ايْ خَ خَ خَ ذِ   خَ اۤ خَ   خَ ى  خَ خَ   ذِ ا لَّ يِّذِئخَ ذِ   خَ اۤ خَ   خَ خَ زٰ   اخَ   خَ صُ يْ   ذِ يْ خَهخَ   ذِالَّ   صُ يْ
اخَ    صُظيْ خَ صُ يْ

"Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh 
kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan 
dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun 
tidak dirugikan (dizalimi)" (QS. Al-An'am 6: Ayat 160). 
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2) Tahap Konvensional, individu mengikuti standar atau 
aturan yang ditetapkan orang lain seperti orangtua atau 
pemerintah. Pengahargaan dan penolakan sosial 
menggantikan hadian atau hukuman sebagai motivator 
perilaku etika. Perspektif orang lain telah dihargai 
dengan penuh kewaspadaan.  

Tahap ketiga, konformitas interpersonal yaitu 
individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan 
pada orang lain sebagai dasar penilaian moral yang 
merupakan hal menyenangkan, menolong, disetujui orang 
lain. Konsep terima kasih, kepercayaan dan kesetiaan mulai 
diketahui. Sesuatu itu benar jika sudah memenuhi harapan 
masyarakat dan sebaliknya. Hukuman untuk menghalangi 
perbuatan buruk. Ayat-ayat AlQuran terkait konformitas 
interpersonal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ ذِ يْ ذِ   خَ  خَ   ذِ يْ  اخَ  اخَهخَ   خَ يْ صُ يْ   الَّ ذِ يْ    ا لَّ خَ  ذِ يْ صُ  ٰ  ذِ ذِ   خَ   خَ خَ يْ ذِ    اذِ فصُ يْ عخَ  ذِ  

"(Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan 
kaumnya, Patung-patung apakah ini yang kamu tekun 
menyembahnya?"(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 52). 

عٰ ذِ ذِ يْاخَ  اخَهخَ  ٰ  خَ اۤ خَ خَ   خَ خَ يْ خَ     خَ اصُ يْ   

"Mereka menjawab, Kami mendapati nenek moyang kami 
menyembahnya."(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 53). 

صُ   خَ يْزخَ خَ   خَ      لَّ ذِ صُ يْ  اخَهصُ صُ   ذِ يْ خَ   خَ ذِ خَ  اخَ يْ    ٰ  خَ اۤ خَ خَ  عخَ خَ يْ ذِ   خَايْفخَ يْ خَ   خَ     خَ لَّ ذِعصُ   خَ يْ   خَ اصُ يْ   ٱوّٰ  ٰ  خَ اۤ صُ صُ يْ   خَ اخَ   خَ خَ
اخَ  اخَ  اخَ   خَ يْ ـًٔ   خَ يْ ذِ صُ يْ اخَ   لَّ   خَهيْ خَ صُ يْ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang 
telah diturunkan Allah, mereka menjawab, (Tidak!) Kami 
mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami 
(melakukannya). Padahal, nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk" (QS. Al-
Baqarah 2: Ayat 170). 

 صُ 
اۤ
زٰ ايْ  ۚ يِّذِ يْ صُهخَ   خَ يِّذِئخَ نٌ   خَ يِّذِئخَ ةٍ   خَ خَ خَ يْ صُ هٗ   خَ خَ يْ خَحخَ  عخَفخَ   خَ خَ ذِ  عخَ خَى  خَ    اظوّٰ ذِ ذِ يْاخَ   صُ ذِ ُّ  اخَ   ذِ لَّ هٗ    ٱوّٰ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 
setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik 
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(kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari 
Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim" (QS. 
Asy-Syura 42: Ayat 40). 

 

Tahap keempat, moralitas sistem sosial Penialian 
moral didasari oleh pemahaman terhadap keteraturan 
sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Aturan berlaku pada 
masyarakat merupakan dasar baik atau buruk perbuatan 
individu. Melaksanakan kewajiban dan penghargaan 
terhadap otoritas sangat penting. Ayat-ayat AlQuran terkait 
hal ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ ُّهخَ  ذِ   خَ خَ اۤ ِٕ خَ   صُ ذِ ُّ يْ  اخَ  ٰ  خَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ  ٰ    اخَ   ٱوّٰ اخَ   ايْ خَ خَ  خَ   ا لَّهيْ خَ   خَ اخَ   ايْهخَ يْ خَ   خَ اۤ ِٕ خَ   خَ   ايْ خَ خَ
اخَ    يِّذِ يْاخَ   خَ

اۤ
اخَ   ايْ خَ خَ  خَ   ايْ خَ يْ خَ  ٰ  ايْ   خَ يْ ةً   خَ يْ خَغصُ يْ يِّ طخَ  صُ يْ   خَ خَ يْ صُ يْ   خَ ذِ خَ    خَ ذِ يْ خَ  ةً   لَّ يِّذِهذِ يْ   ذِ   خَ  يْ

اخَ      عخَ خَى  خَ خَ خَ  خَ صُ يْ   خَ يْ خَ صُ يْۘ   خَايْ   ايْ خَ خَ  ذِ   ايْ خَ يْ ذِ ذِ  عخَاذِ   خَ ُّ يْ صُ يْ   خَايْ   خَ يْ ةٍ   خَ خَٰ اصُ   خَ يْ ذِ خَ لَّ صُ يْ   خَ
اخَ   خَ ا لَّ يْٰ ى    ايْ ذِ يِّذِ  ذِ يْ ذِ  عخَ خَى  خَ خَ  خَ صُ يْ   خَ خَ   خَ  لَّ صُ     خَ ايْ صُ يْ خَ اذِ   ايْ خَ   ذِالَّ    ٱوّٰ   ايْ ذِ خَ  ذِ   خَ ذِ يْ صُ   ٱوّٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan 
(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; 
mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi 
apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 
kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu 
kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 
Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas 
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya" (QS. Al-
Ma'idah 5: Ayat 2). 

اخَ   خَ يْ خَ ةٍ   خَ ذِ خَ  ذِ   يِّذِ اخَ يْ  ۚ اخَهصُ يْ  اذِ يْ خَ   ٱوّٰ ايْ  اخَ يْفخَ ُّ يْ   ايْ خَ يْ ذِ   خَ ذِ يْظخَ   خَظًّ   صُ يْ خَ   خَ اذِىخَ   ذِ     خَ يْ
خَ يْ ذِۚ   ذِى  خَ خَ  ذِ يْ صُ يْ  اخَهصُ يْ   خَ  يْ خَغيْفذِ يْ  عخَ يْهصُ يْ   خَ عيْ صُ  ذِ  عخَ خَى  خَ خَ خَ لَّ يْ  عخَزخَ يْ خَ   خَ ذِ خَ   ايْ خَ   ذِالَّ     ٱوّٰ   ٱوّٰ
  ايْ صُ خَ خَ يِّذِ ذِ يْاخَ   صُ ذِ ُّ 

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
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keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal" (QS. 
Ali 'Imran 3: Ayat 159). 

 

3) Tahap pascakonvensional, moralitas sepenuhnya telah 
diinternalisasi penuh dalam jiwa seseorang dan 
berfokus kepada prinsip etika. Individu menyadari 
bahwa perbedaan individu dari konteks sosial harus 
dihargai. Perilaku baik atau buruk berdasarkan pada 
aturan universal bukan aturan masyarakat tertulis atau 
kekuasaan tokoh tertentu. 

 

Tahap kelima, hak individu dan kontrak sosial 
Individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip adalah hal-
hal yang lebih luas daripada hukum. Individu 
mempersepsikan hukum sebagai alat yang mewakili 
keinginan masyarakat, sering tidak dapat 
diimplementasikan. Hanya sebagian kecil dari hukum yang 
memiliki dasar-dasar nilai  kemanusiaan bahkan nilai 
bersifat universal. Ayat -ayat AlQuran terkait hak individu 
dan kontrak sosial dalam perkembangan moral, Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

اخَ   الَّ ذِ يْاخَ   ذِالَّ    خَايْ   صُ صُ يْ صُ صُ يْ   خَ ذِ خَ يْ   خَ اۤ صُ يْ صُ يْ   خَ يْ   يِّذِ يْ خَ  نٌ   خَ خَ يْ خَهصُ يْ   خَ يْ خَ صُ يْ   خَ يْ ةٍنۢ   ذِاٰى  خَ ذِ صُ يْ
هصُ يْ   صُ خَ  ذِ صُ يْ   خَ يْ   ُّ خَ  ذِ صُ يْ صُ يْ  اخَ يْ     خَ يْ خَ صُ   خَ اۤ خَ   خَ اصُ يْ صُ يْ   خَ ذِاذِ  ۚ  خَ خَ خَ  خَ صُ يْ صُ يْ  عخَ خَ يْ صُ يْ  اخَ خَ لَّطخَهصُ يْ   ٱوّٰ   عيْ خَزخَ

صُ   خَ خَ خَ   خَ خَ     ا لَّ خَ خَ   ذِاخَ يْ صُ صُ   خَ خَايْ خَ يْ   صُ خَ  ذِ صُ يْ صُ يْ   خَ خَ يْ    خَ ذِ يْ ةً  عخَ خَ يْهذِ يْ  اخَ صُ يْ   ٱوّٰ

"Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada 
suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada 
perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu 
sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi 
kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

117 

 

mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka 
memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan 
tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian 
kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan 
bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka" (QS. An-
Nisa' 4: Ayat 90). 

اخَ يْ صُ   خَ ا لَّ صُ   ايْ خَ يْ خَ صُ  عخَ خَ يْ صُ صُ   صُ يِّذِ خَ يْ  ذِ  اذِغخَ يْ ذِ   صُ ذِ لَّ   خَ خَ     ايْ ذِ يْزذِ يْ ذِ   خَ   خَ ايْ خَ يْ صُ يْ خَ صُ   خَ ايْ صُ يْ خَ ذِ خَ صُ   ذِ     ٱوّٰ
  خَ يْ خَ يْ ذِ صُ يْ   خَ خَايْ   ا ُّ صُ ذِ  عخَ خَى  صُ ذِحخَ   خَ خَ   خَ لَّ يْ صُ يْ    خَ   ذِالَّ   ا لَّ صُعصُ   خَ خَ خَ   خَ خَ     خَ ا لَّطذِ يْ خَ صُ   خَ ايْ صُ خَ خَ يِّذِ خَ صُ 
اخَ ذِ   خَزيْ ايْ   خَفخَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ   خَ ِٕاخَ   خَايْ خَ يْ خَ   ذِ يْ نٌ   ٰ اذِ صُ يْ   ذِ ايْ اذِ    خَ يْ خَ يْ صُ يْ   خَ خَ   ذِ يْ ذِ صُ يْ   ذِ   خَايْ خَ يْ خَ   خَ  يْ خَ يْ
ذِ يْ خَ خَ  اخَ صُ صُ   خَ خَ ذِ يْ صُ   ذِ يْ خَ ذِ يْ  عخَ خَ يْ صُ يْ   خَ خَ يْ خَ يْ صُ   ذِ يْ خَ صُ يْ  اخَ صُ يْ   خَ يْ خَ يْ صُ  اذِ   ذِ يْ ةً     ايْ طصُ لَّ   خَ خَ   ذِ يْ    يْ

ذِ يْ ةٍ    صُ خَ خَ  ذِ ةٍ   خَ يْ خَ   خَ يْ خَ خَ ةٍ  خَ   خَ ذِالَّ  ايِّذِ   لَّ ذِ يْ نٌ   خَفصُ يْ نٌ   ٱوّٰ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) 
Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, 
dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk 
berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan 
azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada 
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah 
Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku 
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam 
sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena 
lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 
3). 

 

Tahap keenam, prinsip etika universal, individu 
mengembangkan penilaian moral yang didasari oleh Hak 
Asasi Manusia yang universal. Ketika dihadapkan dilema 
antara hukum dan nurani, maka nurani personal yang 
menjadi pedoman. Individu berkomitmen pribadi pada 
prinsip universal berdasarkan kesamaan hak dan 
kehormatan. Ketika terjadi konflik antara aturan sosial dan 
prinsip universal, prinsip universal yang diutamakan. Ayat-
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ayat AlQuran yang menjelaskan etika universal pada tahap 
perkembangan moral adalah: 

خَ ُّهخَ  ايْ   خَ يْ نٌ   خَ يْ خَ يْ  اخَ  ٰ  خَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ  ٰ    اخَ   يِّذِ يْهصُ يْ   خَ يْ ةً   لَّ صُ يْ صُ يْ   خَايْ  عخَٰ  ى  خَ يْ ةٍ   يِّذِ ايْ   ذِ خَ اۤ نٌ   خَ   يِّذِ
اخَ   يِّذِ يْهصُالَّۚ   خَ يْ ةً   لَّ صُالَّ   خَايْ  عخَٰ  ى  ذِيِّ خَ اۤ ةٍ  زصُ يْ    خَ اخَ   خَ يْفصُ خَ صُ يْ   خَ يْ ذِ خَايْ خَ  ذِ    خَ خَ  خَزصُ يْ   خَ   اذِ يْ صُ   ذِئيْاخَ   ذِ ايْ

ذِ يْ خَ اذِۚ   خَ يْ خَ   ايْفصُ صُ يْ صُ  ايْ   ايْ  ِٕىخَ   خَ صُ يْ  الَّ يْ   خَ خَ
اۤ
صُ اٰ اخَ   صُ صُ   خَ    اظوّٰ ذِ صُ يْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka 
(yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang 
mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan 
(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan 
(yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu 
sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-
gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang 
siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 
zalim" (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 11). 

خَ   ذِالَّ  ذِ يْ خَ اذِ   ذِ ايْ خَ يْ ذِ   خَ يْ صُ صُ   ٱوّٰ ى  خَ ذِ يْ خَ اۤ ذِ   خَ ايْ ٰ ى  ذِ   خَ ايْ خَغيْ ذِ   خَ ايْ صُ يْ خَ ذِ   ايْفخَ يْ خَ اۤ ذِ  عخَاذِ   خَ خَ يْهٰى  ايْ صُ يْ
ظصُ صُ يْ  اخَ  اخَ خَ لَّ صُ يْ   خَ ذِ   خَ خَ لَّ صُ يْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia 
melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran" (QS. An-Nahl 16: Ayat 90). 

ايْ خَ صُايْ  اخَ   صُ لَّ نٌ   يِّذِ يْ صُ يْ   خَ اخَ   ايْ خَ يْ ذِ   ذِاخَى  لَّ يْعصُ يْ اخَ   ذِ ايْ خَ يْ صُ يْ ذِ   خَ خَ يْ صُ صُ يْ     ايْ صُ يْ خَ ذِ  عخَاذِ   خَ خَ يْهخَ يْ
 ِٕىخَ 

اۤ
اخَ   صُ صُ   خَ صُ اٰ فيْ ذِ صُ يْ   ايْ صُ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 104). 

ذِ   خَ صُ يْ خَ   ذِ يْ صُ يْ   خَالَّ   خَ عيْ خَ صُ يْ   اخَ   خَ ذِ يْ ةٍ   ذِ يْ   صُطذِ يْ صُ صُ يْ  اخَ يْ     ٱوّٰ خَ يْ ذِ   يِّذِ الَّ  اخَ خَ ذِ ُّ يْ   ايْ اٰ ذِ خَ   خَ   خَ لَّ خَ   ٱوّٰ
ذِ يْ خَ اخَ   ذِاخَ يْ صُ صُ  زخَ لَّ خَ هٗ   ايْ  ِٕىخَ     خَ ايْ ذِ يْ خَ اخَ   خَ ايْفصُ صُ يْ خَ   ايْ صُفيْ خَ   ذِاخَ يْ صُ صُ   خَ خَ لَّ خَ   صُ صُ يْ ذِ صُ يْ   ذِ يْ   خَ

اۤ
  صُ صُ   صُ اٰ

اخَ       ا لَّ  ذِ صُ يْ

"Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada 
Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam 
banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi 
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Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan 
menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu, serta menjadikan 
kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. 
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus" 
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 7). 

 

Perkembangan moral pada dasarnya memiliki tiga 
dimensi moralitas, secara detail Hasan (2006) menguraikan 
sebagai berikut: 

 Komponen afektif, sebagai pusat koordinasi dimana 
individu melakukan konseptualisai benar atau salah dan 
membuat keputusan tentang bagaimana individu 
berperilaku ketika mengalami godaan untuk berbohong, 
curang, atau pelanggaran moral lainnya. Ajaran Islam 
mengajarkan pentingnya rasa malu untuk melaksanakan 
perilaku yang baik seperti yang diterangkan hadis: 

Dari Ibnu Umar, r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda : Malu itu pertanda dari iman. (HR. Bukhari dan 
Muslim).  

 Komponen kognitif, pikiran yang ditampakkan individu 
jika memutuskan untuk berbuat benar atau salah. Allah 
mengilhamkan kedalam jiwa manusia dua pilihan yaitu 
kefasikan atau ketakwaan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

  خَ وّٰ هخَ     لَّ خَ   خَ خَفيْاةٍ 

"demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya" (QS. Asy-
Syams 91: Ayat 7). 

وَتَْ ىٰ هَااۖ  فجُُىْرَهَا فَالَْهَمَهَا   

"maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan 
dan ketakwaannya" (QS. Asy-Syams 91: Ayat 8). 

ايْ   خَ يْ خَحخَ   خَ يْ  زخَ وّٰ هخَ     خَ     
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"sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa 
itu)" (QS. Asy-Syams 91: Ayat 9). 

ايْ   خَ  خَ   خَ خَ يْ       خَ وّٰ هخَ     خَ

"dan sungguh rugi orang yang mengotorinya" (QS. Asy-
Syams 91: Ayat 10). 

 Komponen perilaku, sebagai perilaku konsisten 
terhadap tindakan moral individu dalam situasi dimana 
mereka harus melanggar. Ajaran Islam menerangkan 
bahwa individu sangat diharapkan untuk memilih jalan 
yang baik dan benar, seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 

  ا لَّ يْ خَ يْاذِ    خَ خَ خَ يْٰ  صُ 

"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan 
(kebajikan dan kejahatan)" (QS. Al-Balad 90: Ayat 10). 

    ايْ خَ خَ خَ خَ    يْ خَ خَ خَ   خَ خَ 

"Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki 
dan sukar" (QS. Al-Balad 90: Ayat 11). 

 

Sejauh ini para ahli telah mengkaji tiga dimensi 
penting dari perkembangan moral yaitu dimensi pikiran, 
perasaan dan perilaku. Baru-baru ini muncul minat baru 
terhadap dimensi yang keempat yaitu kepribadian (Lapsley, 
2005, Lapsley dan Narvaes, 2006 dalam Santrock 2007). 
Pikiran, perasaan dan perilaku dapat terlibat dalam 
kepribadian moral individu. Tiga dimensi kepribadian moral 
tersebut adalah: 

1) Moral identity atau identitas moral, individu memiliki 
suatu identitas moral ketika ide-ide dan komitmen 
moral menjadi hal utama dalam kehidupan mereka 
Blasi, menurut teori ini perilaku yang melanggar 
komitmen akan membahayakan integritas diri. 
Perkembangan suatu identitas dan komitmen moral 
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dipengaruhi oleh tiga kebijakan penting, yaitu a) will 
power atau kekuatuan kehendak melibatkan strategi-
strategi dan keterampilan-keterampilan metakognisi 
yang melibatkan analisis masalah, menetapkan tujuan, 
memfikuskan atensi, menunda kepuasan, menghindari 
distraksi dan menolak godaan; b) integrity atau 
integritas mengandung penghayatan mengenai 
tanggung jawab yang muncul apabila individu 
bertanggung jawab terhadap konsekwensi dari 
tindakan-tindakannya; c) moral desire atau hasrat moral 
adalah motivasi dan intensitas untuk mengejar 
kehidupan bermoral. Will power dan integrity 
merupakan kepribadian yang bersifat netral apabila 
kedua aspek tersebut diserang oleh moral desire. 

2) Moral character atau karakter moral tidak ditekankan 
secara cukup dalam perkembangan moral. Karakter 
moral melibatkan keyakinan yang kuat, ketekunan, serta 
kemampuan mengatasi berbagai distraksi dan 
rintangan. Apabila individu tidak memiliki karakter 
moral, mereka mungkin akan kehilangan tenaga ketika 
berada dibawah tekanan, lelah, gagal untuk meneruskan 
sesuatu, mudah teralihkan, putus asa, dan gagal untuk 
bertindak secara bermoral. Karakter moral 
mengendalikan bahwa seseorang memiliki serangkaian 
tujuan moral dan bahwa untuk meraih tujuan-tujuan 
tersebut dibutuhkan komitmen untuk bertindak sesuai 
dengan tujuan-tujuan itu. Motivasi atau hasrat yang 
ditekankan kurang ditekankan secara memadai dalam 
perkembangan moral. Motivasi moral melibatkan 
prioritas terhadap nilai-nilai moral dibandingkan nilai-
nilai pribadi lainnya. Diantara kebijaksanaan karakter 
moral yang diutamakan ialah kejujuran,, kebenaran, 
kepercayaan, kepedulian, keharuan, keprihatinan, dan 
konsiderasi. Sifat-sifat lain lain yang menonjol dari 
karakter moral ini adalah dapat diandalkan, loyalitas, 
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dan mendengarkan kata hati. Aspek-aspek dari karakter 
moral tersebut memberikan suatu landasan bagi relasi 
dan fungsi sosial yang positif. Aspek terpenting juga 
adalah integritas dalam perkembangan moral. 

3) Moral eksemplars atau teladan moral ialah individu yang 
menjalani kehidupan secara bermoral, mereka memiliki 
kepribadian, identitas, karakter, dan perangkat 
kebijakan moral yang merefleksikan moral dan 
komitmen yang tinggi. Hasil penelitian menemukan 
bahwa tiga teladan moral yaitu berani, peduli dan adil, 
Ketiga aspek tersebut menghasilkan profil kepribadian 
yang berbeda. Teladan dari sifat berani ditandai dengan 
sifat dominan dan extrovert. Teladan dari sifat peduli 
ditandai oleh mengasuh dan ramah. Teladan dari sifat 
adil ditandai dengan sifat mengikuti kata hati dan 
terbuka terhadap pengalaman. Walaupun terdapat 
beberapa sifat yang dimiliki oleh ketiga teladan moral 
yang dianggap mencerminkan dari berfungsinya inti 
moral yaitu kejujuran dan dapat diandalkan.  

 

Hasan (2006) mendefenisikan moralitas sebagai 
kapasitas untuk membedakan benar dan salah, memperoleh 
penghargaaan diri ketika melakukan hal benar dan merasa 
bersalah ketika melanggar. Individu yang memiliki 
kematangan moral tidak membiarkan masyarakat menyuruh 
apapun karena tidak ada harapan hadiah atau hukuman 
nyata ketika memenuhi standar moral atau tidak. Individu  
menginternalisi moral yang dipelajari dan dipahami, 
walaupun tidak ada orang melihat pada waktu melakukan 
perbuatan baik. 

Ajaran Islam menerangkan bahwa perbedaan usia 
menentukan pemikiran moral individu. Berdasarkan periode 
perkembangan manusia, dikalangan remaja dianggap lebih 
tinggi dibandingkan dengan kalangan tua ketika melakukan 
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penalaran moral menentukan pilihan tepat, seperti hadist 
Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa:  

”Tuhanku kagum akan seorang pemuda yang tidak 
terjerumus dalam kenakalan kaum remaja” (HR. Ahmad dan 
Thabrani).  

Dalam hadis lain juga diterangkan bahwa jika 
golongan remaja berbuat salah, lebih diterima dibanding 
golongan tua seperti sabda Nabi Muhammmad SAW:  

“Allah tidak akan menerima dalih seseorang, sesudah 
Dia memanjangkan umurnya hingga mencapai enam puluh. 
(HR. Bukhari). 

Berdasarkan teori perkembangan moral yang juga 
dilandasi dengan aturan dan hukum yang ditegaskan dalam 
AlQuran dan hadist, mengindikasikan bahwa usia masa 
remaja sudah terbentuk internalisasi dalam dirinya 
meskipun belum sempurna proses internalisasi itu (pada 
tahap konvensional) tetapi mereka telah dapat menentukan 
sikap untuk berperilaku moral yang benar sesuai dengan 
tahap perkembangan yang dialaminya. Perkembangan moral 
ini juga yang dapat menjadi peganga bagi remaja untuk tidak 
melakukan perilaku amoral seperti perilaku 
penyalahgunaan narkoba. 

 

2.3 Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Semua tugas perkembangan pada masa remaja 
dipusatkan pada warisan penanggulangan sikap dan pola 
perilaku yang kekanak-kanakan dan melakukan persiapan 
untuk menghadapi masa dewasa. Tugas perkembangan pada 
masa remaja menuntut perubahan besar pada sikap dan 
pola perilaku anak. Akibatnya hanya sedikit saja anak lelaki 
dan perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai 
tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja, apalagi 
mereka yang matangnya terlambat. Kebanyakan harapan 
pada tugas-tugas perkembangan tersebut sangat penting 



Wahyuni Ismail 

 

124 

 

sehingga dapat menjadi dasar untuk pembentukan sikap 
perilaku mereka (Hurlock, 1980). 

Setiap individu tumbuh dan berkembang selama 
perjalanan hidupnya melalui beberapa fase atau periode-
periode perkembangan. Setiap periode perkembangan, 
memiliki serangkain tugas perkembangan yang harus 
diselesaikan dengan baik dan seoptimal mungkin oleh setiap 
individu. Jika mengalami kegagalan pada salah satu periode 
maka akan memberikan pengaruh besar terhadap proses 
perkembangan selanjutnya. Dimikian sebaliknya jika semua 
periode perkembangan terlaksana dengan baik maka akan 
memperlancar proses perkembangan berikutnya (Ali & 
Asrori, 2018). 

Seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal 
dengan teori tugas-tugas perkembangan pada setiap 
periodesasi perkembangan manusia adalah Robert J. 
Havighust yang mengatakan bahwa tugas perkembangan 
adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu 
periode tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil 
akan menimbulkan fase kabahagiaan dan membawa 
keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas 
perkembangan selanjutnya tetapi jika mengalami kegagalan 
akan timbul ketidakbahagiaan dan kesulitan dalam 
menghadapi tugas perkembangan berikutnya. Tugas-tugas 
perkembangan tersebut beberapa diantaranya muncul 
sebagai akibat kematangan fisik dan psikis sedangkan yang 
lain berkembang karena nilai-nilai dan aspirasi budaya 
(Hurlock, 1980; Ali &Asrori, 2018). 

Menurut Ali & Asrori (2018), tugas-tugas 
perkembangan memiliki tiga jenis tujuan bermanfaat bagi 
seseorang dalam menyelesaikan tugas perkembangan, 
yakni: 
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 Sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui hal-
hal yang diharapkan masyarakat pada periode-periode 
tertentu, 

 Sebagai motivasi kepada setiap orang untuk 
melaksanakan hal-hal yang diharapkan oleh kelompok 
sosial pada usia-usia tertentu disepanjang rentang 
kehidupannya. 

 Sebagai pedoman bagi setiap orang mengenai hal-hal 
yang akan mereka hadapi atau tindakan apa yang 
diharapkan jika akan memasuki tahap perkembangan 
seterusnya. 

Sebagian orang dapat menyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan itu akan tetapi ada juga yang mengalami 
hambatan-hambatan tidak dapat menyelesaikan yang pada 
akhirnya akan menjadi bahaya potensial. Mengikut Ali & 
Asrori (2018), menguraikan bahwa paling tidak ada tiga 
kategori yang menjadi penghambat penyelesian tugas-tugas 
perkembangan, yaitu a) harapan-harapan yang kurang tepat 
baik individu maupun lingkungan sosial yang mengharapkan 
perilaku-perilaku di luar kemampuan fisik atau psikologis, 
b) melangkahi tahap-tahap tertentu dalam perkembangan 
sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu, c) 
adanya krisis yang dialami individu karena melewati satu 
tingkatan ke tingkatan yang lain. 

Pendapat itu sesuai pandangan Karl C. Garrison 
(dalam Wahyuni, 2014) yang menjelaskan bahwa ada enam 
jenis pembagian tugas perkembangan remaja seperti :  

 Penerimaan penuh terhadap kondisi jasmani. Pada fase 
balig/pubertas atau remaja awal, anak mengalami 
pertumbuhan dengan cepat menuju bentuk orang 
dewasa. Pada masa ini remaja ingin memiliki konsep diri 
seperti model idolanya, memperbandingkan diri dengan 
teman sebayanya sehingga menimbulkan kecemasan 
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jika keadaanya tidak sesuai dengan idola atau 
teman0teman sebaya. Memasuki masa remaja, konsep 
diri terhadap idola makin menurun, secara perlahan-
lahan, mulai menerima kondisi fisiknya dan 
memfungsikan sebaik-baiknya. 

 Memperoleh hubungan baru sebagai rekan sebaya baik 
pada lelaki atau perempuan. Proses kemasakan seksual 
telah tercapai sejak awal masa remaja sehingga 
menstimulus remaja  membina relasi sosial, terfokus 
pada lawan jenis. Mereka ingin diterima dari kelompok 
teman sebaya agar merasa dibutuhkan dan dihargai. 
Tanpa penerimaan dari teman sebaya, mereka 
mengalami gangguan-gangguan perkembangan psikis 
dan sosial, misalnya membentuk geng sendiri. 

 Menerima untuk belajar hidup sesuai jenis kelamin 
masing-masing. Meskipun hal itu telah terjadi 
perubahan pada masa puber yaitu adanya perbedaan 
fisik antara laki-laki dan wanita, tetapi yang lebih 
diharapkan adalah perkembangan psikologis mereka, 
remaja laki-laki harus bersifat maskulin yang didukung 
oleh kondisi psikis, demikian pula remaja perempuan 
harus bersifat feminis, disamping juga masing-masing 
harus memikirkan orientasi fokus pekerjaan sebagai 
lelaki atau perempuan. 

 Menginginkan kebebasan emosional baik dari orangtua 
maupun dari orang dewasa disekitarnya. Ingin 
kemandirian merupakan tugas perkembangan penting 
yang dihadapi remaja. Jika kemandirian psikologis tidak 
tercapai, mereka menemui berbagai kesulitan misalnya 
tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan 
bertanggung jawab atas keputusan itu. 

 Menginginkan kemandirian dalam bidang ekonomi yaitu 
mencari sumber keuangan dan pengelolaan keuangan. 
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 Memperoleh nilai dan filsafat kehidupan, pada masa 
remaja ini diharapkan mereka mulai mempunyai pola 
pikir, perasaan, dan perilaku yang mampu mengarahkan 
ke fase pendewasaan di masa mendatang.  

Hurlock (1980) dan Perkins (2007) menjelaskan 
secara singkat bahwa pada dasanya tugas-tugas 
perkembangan pada masa remaja  adalah mencapai relasi 
atau hubungan yang lebih lagi dengan teman seusia mereka, 
baik dari teman sebaya laki-laki maupun perempuan, 
mencapai peran sosial feminin atau maskulin, menerima 
fisik dan menggunakan tubuh secara efektif, mencapai 
perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, mencapai 
kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 
disekitar mereka, mempersiapkan diri pada perkerjaan, nilai 
ekonomis, pernikahan dan berkeluarga, dan mencapai 
sistem etika untuk mengarahkan perilaku.   

Masten dan Coatsworth (1998) menguraikan bahwa 
tugas-tugas perkembangan pada remaja yang berkaitan 
bidang pendidikan yaitu mencapai keberhasilan dalam 
proses transisi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, 
mencapai prestasi akademik melalui pembelajaran 
keterampilan yang sangat berguna pada pekerjaan, berperan 
aktif pada kegiatan kokurikulum di lingkungan sekolah atau 
di lingkungan masyarakat, bisa menjalin persahabatan baik 
perempuan atau lelaki, dan mulai dapat membentuk 
identitas diri. Diharapkan setiap remaja mampu 
melaksanakan tugas-tugas perkembangan tersebut 
seoptimal mungkin agar dapat terjadi keseimbangan 
menyambut tahap perkembangan berikutnya. 

Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilaksanakan, dalam psikologi dikenal istilah 
tugas-tugas perkembangan atau developmental tasks. 
Kapasitas individu dalam melaksanakan tugas-tugas 
perkembangan tersebut akan mempengaruhi perkembangan 
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berikutnya. Keseluruhan tugas-tugas perkembangan pada 
masa remaja terfokus melalui sikap dan pola perilaku kanak-
kanak dan mempersiapkan sikap dan perilaku orang 
dewasa. Havigurst (dalam Hurlock 1980; (Monks et al., 
1989; Ali & Asrori, 2018) menguraikan dengan detail tugas-
tugas perkembangan yang harus diselesaikan remaja, yakni: 

 

Tabel 2.9  Tugas-tugas Perkembangan Havigurst 

 

Deskripsi Hakikat 
Tugas 

Dasar 
Biologis 

Dasar 
Psikologis 

Mencapai 
relasi/ 

hubungan 
yang lebih 

matang 
dengan 
teman 
sebaya. 

Mempelajari 
peran 

sebagai 
lelaki dan 

perempuan 
menjadi 

dewasa dan 
belajar 

memimpin 
tanpa 

menekan 
orang lain 

Tercapai 
kematangan 

seksual 
selama masa 
remaja. Daya 
tarik seksual 

menjadi 
kebutuhan 

yang 
dominan. 

Belajar 
berperilaku 

sebagai 
orang 

dewasa,  
remaja putri 
cenderung 

tertarik pada 
lelaki 

dewasa 

Mencapai 
peran sosial 

lelaki dan 
perempuan 

Mempelajari 
peran sosial 
sesuai jenis 

kelamin 

Perempuan 
memiliki 

lemah fisik 
dibanding 
lelaki yang 
lebih kuat 

Menerima 
peran sosial 
sebagai pria 

/ wanita. 
Wanita 

cenderung 
fokus karir 
dan kagumi 

ayahnya 

Menerima Lelaki/ Perkembang Perubahan 
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kondisi fisik, 
menggunak

an secara 
efektif 

perempuan 
bangga 
dengan 

kondisi fisik 
mereka 

an disertai 
pertumbuha

n fisik dan 
seksual 

bentuk 
disertai 

perubahan 
sikap dan 

minat 

 Mencari 
kemandiria
n emosi dari 
orangtua & 

orang 
dewasa  

Membebask
an 

ketergantun
gan dari 
orangtua 

dan 
mengemban
gkan sikap 

hormat pada 
orang 

dewasa 

Tercapai 
kematangan 

seksual 
individu, 

kembangkan 
ikatan 

emosional 
sesama 
teman 
sebaya 

Alami sikap 
ambivalen: 

remaja ingin 
bebas dari  
orangtua 
namun 
dunia 

dewasa 
rumit dan 

asing 
banginya 

Mencapai 
jaminan 

kebebasan 
ekonomis 

Merasakan 
kemampuan 
membangun 
kehidupan 

sendiri 

Kekuatan 
dan 

keterampila
n fisik 

bermanfaat 
pemenuhan 

ini 

Hasrat untuk 
mandiri 

Memilih, 
menyiapkan 

pekerjaan 

Memilih 
pekerjaan & 
mempersiap

kan 
kemampuan 

yang ada 

Ukuran & 
kekuatan 

fisik 
mendukung 
remaja 18 

tahun 

Remaja usia 
16-19 tahun, 

minat 
berfokus 

pada 
pekerjaan 

Persiapan 
kehidupan 

berkeluarga 

Persiapan 
positif 

kehidupan 
berkeluarga, 
perempuan 

Kematangan 
seksual 

normal agar 
tumbuh 

ketertarikan 

Sikap pada 
perkawinan: 

ada takut 
atau 

perkawinan 
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kesiapan 
memiliki 

anak 

pada lawan 
jenis 

justru 
kebahagiaan 

hidup 

Mengemban
gkan 

keterampila
n intelektual 

Kembangka
n konsep 
hukum, 
politik, 

ekonomi, 
dan sosial 

Usia 14 
tahun, 

sistem saraf 
dan otak 
mencapai 

ukuran 
dewasa 

Berkembang  
kapasitas 
kejiwaan  
bahasa, 
konsep, 
minat, 

motivasi 

Mencapai 
perilaku 

sosial 
bertangjawa

b 

Berpartisipa
si sebagai 

warga 
dewasa yang 
bertanggung

jawab 

Tidak perlu 
fisik, hanya 
pengaruh 

masyarakat 

Mengikatkan 
diri belajar 

menjaga 
relasi sosial 

Sistem etika 
dalam 

perilaku 

Membentuk 
dan 

merealisasik
an etika 

 Perhatian 
pada 

filosofis, 
agama, etika 

Pendapat lain terkait tugas-tugas perkembangan 
pada masa remaja telah dikatakan William W. Wattenberg 
(Wahyuni, 2014) mengklasifikasikan tugas-tugas 
perkembangan remaja, yakni: a) mampu mengendalikan 
perilakunya sendiri seperti halnya orang dewasa; b) 
menginginkan kebebasan, melaui kebebasan ini remaja 
diharapkan dapat menetukan dan bertanggung jawab atas 
keputusan yang telah diambil sebagai proses pembelajaran, 
tidak bergantung lagi kepada orang tua atau orang dewasa 
lainnya; c) ampu menjalin hungan sosial dengan teman-
teman lawan jenisnya karena ada kecenderungan mereka 
merasa malu untuk saling mendekat dan saling berinteraksi 
sehingga tidak sedikit remaja yang tidak mau berpacaran, d) 
mempunyai konsep diri yang realistik, diharapkan remaja 
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dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 
dan dapat menerima, bahkan memanfaatkan seoptimal 
mungkin, serta bisa memberikan penilaian tentang hal-hal 
disukai atau tidak oleh rekan-rekan sebayanya. 

Keseluruhan tugas-tugas perkembangan remaja itu 
sebaiknya dijalankan secara maksimal. Hal tersebut 
dilaksanakan untuk mengoptimalkan fase-fase 
perkembangan selanjutnya dan dapat menikmati fase 
remaja yang bahagia untuk menyambut tahap 
perkembangan selanjutnya yaitu tingkat kematangan dan 
kedewasaan dengan kebahagiaan juga.  

 

2.4 Karakteristik Remaja 

Seperti semua periode yang penting selama rentang 
kehidupan. Masa remaja juga mempunyai ciri-ciri atau 
karakteristi tertentu yang membedakannya dengan periode 
anak-anak dan periode orang dewasa. Adapun karakteristik 
remaja menurut teori Hurlock (1980) yaitu: 

 Masa remaja merupakan periode penting, sebagai akibat 
perubahan fisik dan perubahan psikologis. Pada masa 
remaja ini kedua perubahan tersebut terpenting bagi 
kebidupan mereka yakni pertumbuhan fisik dan 
perkembangan psikis. Mem bahas perubahan fisik yang 
terjadi, Tanner (dalam Hurlock, 1980) menguraikan 
bahwa secara umum remaja yang berusia 12 dan 16 
tahun sebagai masa kejadian kehidupan paling berharga 
di sepanjang pertumbuhan dan perkembangan manusia. 
Pertumbuhan fisik yang cepat dan penting disertai 
dengan perkembangan psikologis yang cepat pula 
terutama di awal masa remaja. Keseluruhan 
pertumbuhan dan perkembangan tersebut 
membutuhkan proses adaptasi dalam pembentukan 
minat baru, nilai dan perilaku pada remaja. 
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 Masa remaja merupakan periode transisi. Transisi tidak 
berarti terputus dari apa yang telah terjadi sebelumnya, 
tetapi suatu perlihan kepada tahap perkembangan 
berikutnya. Apabila anak-anak ingin berpindah ke masa 
remaja, mereka harus menanggalkan segala sesuatu 
yang bersifat kekanakan dan harus juga mempelajari 
perilaku baru. Namun perlu diketahui bahwa apa yang 
ditanggalkan akan membekas sehingga akan 
berpengaruh pada perilaku yang baru.  

 Masa remaja merupakan periode perubahan. Perubahan 
perilaku selama remaja berbanding lurus dengan 
perubahan fisiknya. Terdapat lima bentuk perubahan 
bersifat universal, yaitu a) tingkat emosi remaja 
tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis. 
Perubahan emosi secara umum terjadi lebih cepat 
selama awal remaja, b) perubahan fisik, minat, peran 
yang diharapkan kelompok sosial dapat menciptakan 
masalah baru, c) Perubahan minat, nilai dan perilaku, di 
masa remaja mulai memahami arti kualitas daripada 
kuantitas; d) umumnya remaja bersikap ambivalen pada 
setiap perubahan, mereka menginginkan kebebasan 
tetapi sering pula mereka takut untuk 
bertanggungjawab. 

 Masa remaja merupakan usia bermasalah. Pada tiap 
periode kehidupan manusia mempunyai masalah 
tersendiri. Pada masa anak-anak masalah yang ada 
sebagian besar dihandel oleh orangtua atau guru hingga 
mereka tidak  ada pengalaman  menyelesaikan masalah. 
Di sisi lain remaja merasa bisa mandiri dan ingin 
mengatasi masalahnya sendiri karena ketidakmampuan 
mengatasinya menurut cara yang mereka yakini 
akhirnya tidak sesuai harapan mereka. 

 Masa remaja merupakan masa mencari identitas. Erik 
Erikson adalah tokoh pertama yang menyadari betapa 
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pentingnya berbagai pertanyaan-pertanyaan seperti 
siapakah saya? apa keunikanku? Apa tujuan hidupku? 
untuk memahami perkembangan remaja. Pada proses 
mengeksplorasi dan mencari identitas, mereka 
seringkali bereksperimen dengan berbagai macam 
peran. Remaja yang berhasil mengatasi dan menerima 
peran-peran yang saling berkonflik satu sama lain, 
beridentifikasi dengan penghayatan mengenai diri yang 
baru, menyegarkan dan dapat diterima. Menurutnya 
remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas 
akan menderita identity confusion atau kebingungan 
identitas sehingga mereka mengisolasi diri, menarik diri 
dari teman-teman dan keluarga. Ketika remaja secara 
perlahan-lahan mulai menyadari bahwa mereka akan 
segera bertanggung jawab pada diri sendiri dan 
kehidupannya mereka mulai mencari kehidupan seperti 
yang mereka inginkan. Hal terpenting dalam proses 
pencarian identitas tersebut, orangtua dan orang-orang 
dewasa disekitarnya perlu memberikan waktu dan 
kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai peran dan 
kepribadian yang berbeda (Santrock, 2007). 

 

Selanjutnya Erikson menguraikan bahwa sebagai 
suatu konsep diri, identitas terdiri dari berbagai 
pemahaman, yaitu: 

a. Jalur karir dan pekerjaan yang ingin diikuti (identitas 
pekerjaan atau karir). 

b. Apakah individu itu mempunyai aliran politik yang 
konservatif, liberal atau berada diantara keduanya 
(identitas politik). 

c. Keyakinan spritual individu (identitas religius). 

d. Apakah individu itu hidup melajang, menikah, bercerai, 
atau hidup bersama (identitas relasi). 
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e. Sejauhmana individu tersebut termotivasi untuk 
berprestasi dan menjadi menjadi intelek (identitas 
intelektual). 

f. Apakah individu itu heteroseksual, homoseksual, atau 
biseksual (identitas seksual). 

g. Bagian dari negara manakah orang itu berasal dan 
seberapa intensifkah individu tersebut beridentifikasi 
dengan warisan budayanya (identitas nudaya/etnis). 

h. Kegemaran individu seperti olahraga, musik, dan lain-
lain (identitas minat). 

i. Karakteristik kepribadian individu seperti introvert atau 
ekstrovert (identitas kepribadian). 

j. Gambaran tubuh seseorang (identitas fisik). 

 

Hasan (2006) menambahkan bahwa salah satu tugas 
perkembangan sosial masa remaja terpenting aialah 
pencarian identitas diri. Pembentukan identitas bukanlah 
hal mudah untuk dilaksanakan akan tetapi terjadi melalui 
berbagai proses perdebatan atau konflik meliputi 
pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sebagaimana 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

  خَ وّٰ هخَ     لَّ خَ   خَ خَفيْاةٍ 

"demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya" (QS. Asy-
Syams 91: Ayat 7). 

وَتَْ ىٰ هَااۖ  فجُُىْرَهَا فَالَْهَمَهَا    

"maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 
ketakwaannya” (QS. Asy-Syams 91: Ayat 8). 

َ  كّٰ هَااۖ  مَنْ  افَْلَ َ  قَذْ     

"sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)" 
(QS. Asy-Syams 91: Ayat 9). 
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ايْ  خَ وّٰ هخَ         خَ خَ يْ  خَ  خَ  خَ

"dan sungguh rugi orang yang mengotorinya" (QS. Asy-Syams 
91: Ayat 10). 

 

Pada QS. Al-Balad: 10-11 juga menjelaskan tentang 
pencarian identitas yang diilustrasikan, Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

     ا لَّ يْ خَ يْاذِ    خَ خَ خَ يْٰ  صُ 

"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan 
(kebajikan dan kejahatan)" (QS. Al-Balad 90: Ayat 10). 

   ايْ خَ خَ خَ خَ    يْ خَ خَ خَ   خَ خَ 

"Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar" 
(QS. Al-Balad 90: Ayat 11). 

 

 Masa remaja merupakan usia yang menimbulkan 
ketakutan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 
pandangan dari strereotip budaya bahwa remaja 
merupakan individu tidak rapi, tidak bisa dipercaya, dan 
kecenderungan berperilaku merusak sehingga orang 
dewasa harus mengawasi dan mengarahkan kehidupan 
remaja. Ditambahkan oleh Anthony bahwa stereotip 
budaya itu memberikan penilain yang negatif kepada 
remaja sehingga menyebabkan para remaja merasa 
takut dan menghindari periode ini.  

 Masa remaja merupakan masa yang tidak realistik. 
Adanya kecenderungan remaja menganggap dirinya dan 
orang lain seperti yang ia ingini, bukan apa adanya, 
terutama mengenai cita-cita. Remaja merasa sakit hati 
dan merasa kecewa apabila tidak berhasil mencapai 
cita-citanya. Mendekati akhir masa remaja, secara umum 
baik lelaki atau perempuan sering merasa terganggu 
adanya idealisme secara berlebihan yaitu remaja 
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berpikir akan segera melepaskan kehidupan yang bebas, 
penuh bahagia, akan menghilang setelah memasuki usia 
dewasa. 

 Masa remaja merupakan pintu gerbang masa dewasa. 
Semakin usia kematangan meningkat, remaja mulai 
mempersiapkan diri menyambut status kedewasaan 
dengan berbagai cara seperti merokok, minum minuman 
beralkohol, menggunakan narkoba, bahkan terlibat pada 
perbuatan seks. Remaja beranggapan bahwa perilaku 
tersebut menambah citra diinginkan sebagai orang 
dewasa. 

 

Para ahli mempunyai pandangan berbeda tentang 
kapan masa remaja  berlangsung karena memang 
pekembangan manusia itu bersifat individual artinya ada 
perkembangan cepat dan ada pula yang lambat. Para ahli 
sejarah berpendapat bahwa G. Stanley Hall sebagai bapak 
studi ilmiah tentang remaja dengan alasan telah 
mempublikasikan gagasan-gagasannya dalam dua jilid 
“adolescence”. Hall sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin 
seorang teoris evolusi ketika menerapkan pandangan 
Darwin untuk mempelajari perkembangan remaja. Hall 
mengatakan bahwa semua perkembangan dikontrol oleh 
faktor-faktor fisiologis yang ditentukan secara genetis. Hall 
mengetahui bahwa jika dibandingkan dengan periode-
periode sebelumnya perubahan perkembangan yang 
berlangsung pada masa remaja lebih banyak dipengaruhi 
lingkungan. Setidaknya pada diri remaja faktor genetis dan 
lingkungan tersebut akan mempengaruhi perkembangan 
mereka. Hall menegaskan bahwa masa remaja uang berusia 
sekitar 12 sampai 23 tahun diwarnai pergolakan atau storm 
and stress yaitu masa remaja merupakan masa yang 
dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Hall 
meminjam istilah storm and stress dari deskripsi sturm and 
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drang yang dipopulerkan penulis Jerman Goethe & Schiler 
yang menulis novel yang penuh idealisme, gairah dan 
perasaan. Hall memahami ada persamaan tema-tema yang 
dikatakan penulis itu dengan perkembangan psikologis 
remaja. Menurut Hall berbagai pikiran, perasaan, dan 
perilaku remaja berubah-ubah antara kesombongan, 
kerendahan hati, kebahagiaan dan kesedihan. Ada saat 
remaja dapat berperilaku tidak menyenangkan bahkan 
dengan rekan-rekan sebaya, ada saat berperilaku baik, 
kadangkala memerlukan privasi, namun beberapa detik 
kemudian menginginkan kebersamaan dengan teman-teman 
mereka (Santrock, 2007). 

BAB III 

 

 

RELIGIUSITAS 

 

 

 

 

3.1 Defenisi Religiusitas 

Pada pola hidup dan kehidupan manusia, agama 
merupakan salah satu faktor utama dalam proses 
kehidupan. Agama berisi berbagai dimensi atau aspek yang 
mengarahkan dan menuntun manusia untuk berperilaku 
sesuai ajaran keyakinannya. Penelitian mengenai agama 
menjadi salah satu kajian yang banyak dilakukan orang 
karena ada motivasi kuat dalam jiwa manusia untuk 
mengetahui secara menyeluruh mengenai apa dan 
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bagaimana seharusnya berperilaku dalam beragama baik 
secara individu maupun berkelompok. 

Berdasarkan perspektif psikologi dikenal ada istilah 
religiusitas (religiusitas) dan spritualitas (sprituality). Kedua 
istilah ini seringkali diartikan sama namun secara esensial 
kedua istilah tersebut berbeda. Spritualitas berasal dari 
bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas dan kata kerja 
spirare yang berarti bernafas. Makna ini sangat berkaitan 
dengan kehidupan, dimana manusia hidup sekaligus 
bernafas atau memiliki nafas atau memiliki spirit.  

Pendapat senada menurut Elkins, et al (Nasrudin, 
2010) spritualitas merupakan bahasa Latin spiritus yang 
berarti nafas kehidupan. Arti ini sangat terkait dengan 
kehidupan yaitu manusia hidup mestilah bernafas. 
Spritualitas merupakan ikatan yang lebih kuat kepada hal 
yang bersifat kejiwaan mencapai tujuan dan makna hidup.  

Orang yang memiliki spritualitas tinggi dapat 
mencapai kebijaksanaan, mencapai hubungan lebih dekat 
dengan Tuhan dan alam semesta. Spritualitas ialah 
kesadaran tentang diri meliputi asal dan tujuan 
keberadaannya (Hasan, 2006). Oleh itu spritualis lebih 
menekankan kepada aspek kualitas perasaan ke-Tuhanan. 

Manakala religiusitas berasal dari bahasa Latin, yaitu 
kata religio atau relen dirigere yang berarti mengumpulkan 
atau membaca dan religare yang berarti mengikat (Nasution 
dalam Jalaluddin, 2010). Hal tersebut mengandung makna 
religi atau agama secara umum memiliki berbagai macam 
aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi 
dan dilaksanakan secara penuh oleh pemeluknya dan 
kesemua itu berfungsi untuk mengikat seseorang atau 
sekelompok orang baik dalam hubungan dengan Tuhan, 
sesama manusia maupun hubungan dengan lingkungan 
sekitar.  
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Dapat dikatakan bahwa agama atau religi merupakan 
kumpulan ajaran atau nilai-nilai luhur yang diyakini 
penganutnya. Ajaran dan nilai-nilai tersebut mengikat 
penganutnya sehingga senantiasa berperilaku sesuai dengan 
ajaran yang dipercayainya. Perilaku beragama ini dalam 
kajian psikologi disebut dengan religiosity (Jalaluddin 2010). 

Mangunwijaya (1982) membedakan istilah religi atau 
agama dengan religiositi. Jika agama merujuk kepada aspek-
aspek formal berkaitan dengan aturan dan kewajiban, maka 
religiositi menuju kepada aspek religi yang telah dihayati 
seseorang dalam hati.  

Berdasarkan perspektif pakar bahwa di dalam diri 
atau jiwa manusia terstruktur suatu instinct atau naluri yang 
dinamakan religious instinct, yang merupakan naluri 
manusia untuk mempercayai dan melakukan ritual 
penyembahan kepada suatu kekuatan yang berada diluar 
diri manusia sampai mendukungnya melaksanakan aktivitas 
yang bersifat religius tersebut (Subandi 1988).  

Pendapat sama dikemukakan Dister (Subandi, 1988) 
yang mengartikan religiusitas sebagai religiusitas karena 
adanya internalisasi agama kedalam jiwa seorang individu. 
Arti lain dari religi ialah agama.  

Menurut Shihab (2004) makna agama sebagai 
hubungan antara makhluk dan Khaliq-nya yang terwujud 
pada sikap batin dan dapat dilihat dalam ibadah yang 
dilakukan. Tercermin pula dalam kehidupan sehari-hari, 
dimana manusia sentiasa melaksanakan segala perintah 
khaliq. Ini berarti religiusitas memiliki dua makna, yaitu 
makna sikap makhluk terhadap agama yang diyakini dan 
makna perilaku makhluk dalam menjalankan segala ajaran 
agamanya.  

Religiusitas dalam arti luas merujuk kepada berbagai 
aspek kegiatan religiusitas dan keyakinan agama. Makna lain 
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dari religiusitas ialah bekerjasama, namun istilah ini sangat 
jarang digunakan. Monks et al (1989) mengartikan 
religiusitas sebagai kedekatan yang lebih tinggi dari manusia 
yaitu kepada yang Maha Kuasa yang memberikan perasaan 
aman.  

Perspektif beberapa aliran psikologi memberikan 
pemahaman tentang perilaku beragama memiliki pendapat 
yang berbeda, baik menurut aliran psikoanalisis, 
behaviorisme maupun humanistik (Ancok dan Suroso, 
1999).  

Pandangan aliran psikoanalisa menyebutkan bahawa 
agama merupakan ilusi dan angan-angan dan manusia 
beragama karena tidak mampu menghadapi berbagai 
bencana. Perilaku beragama muncul sebagai motivasi untuk 
menghindari bahaya yang akan menimpa dan memberi rasa 
aman bagi diri sendiri. Perilaku beragama merupakan reaksi 
terhadap ketakutan yang dialami manusia. 

Aliran behavioristik menganggap perilaku beragama 
sebagai akibat dari tanggapan fisiologis manusia terhadap 
lingkungan. Manusia bertindak dan berperilaku sebagai 
bentuk mendapatkan imbalan maupun menghindarkan 
hukuman. Manusia berperilaku berdasarkan prinsip 
reinforcement (reward dan punishment). Manusia tidak 
memiliki kemampuan apa-apa dan seperti robot yang dapat 
dikontrol oleh lingkungannya. Kegiatan beragama sebagai 
bentuk perilaku yang bertujuan meredakan ketegangan. 
Manusia beragama dengan alasan karena pengaruh dari 
lingkungan dan hanya sekedar untuk mendapatkan 
ganjaran. 

Aliran humanistik memandang agama sebagai suatu 
keperluan hidup sebagaimana dalam konsep metamotivation 
Maslow. Manusia bertindak hanyalah untuk memenuhi 
keperluan hidup, mulai dari keperluan fisologis sampai 
kepada keperluan transendency yaitu kebutuhan jiwa akan 
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adanya kebenaran dari sang Khalik. Pada tingkatan ini 
manusia memperoleh pengalaman keagamaan yang sangat 
mendalam. Diri lepas dari realitas jasmani dan menyatu 
dengan kekuatan transsendental. Beragama merupakan 
suatu keperluan tingkat tinggi untuk mencapai 
kesempurnaan dimensi kemanusiaan. 

Berbagai pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa 
religiusitas merujuk kepada tingkat pengenalan keterikatan 
individu terhadap ajaran agamanya sehingga menjadi 
karakteristik dalam diri individu. Bermakna individu telah 
menghayati dan mengaplikasikan ajaran agama sehingga 
mempengaruhi perilakunya tidak terlibat dengan 
penyalahgunaan narkoba.  

 

3.2   Dimensi-Dimensi Religiusitas 

Agama yang diyakini individu adalah merupakan 
suatu sistem yang terdiri dari berbagai dimensi. Daradjat 
(1993) menyatakan bahwa agama meliputi dua bagian yaitu 
a) kesadaran beragama merupakan aspek yang terasa dalam 
fikiran, merupakan aspek mental dari aktivitas beragama, b) 
pengalaman beragama ialah perasaan individu yang 
membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.  

Hurlock (1980) menjelaskan bahwa “religi” 
mengandung dua dimensi yakni keyakinan terhadap ajaran 
agama dan pelaksanaan ajaran agama tersebut. Spinks 
(dalam Wahyuni, 2010) mengemukakan agama meliputi 
adanya keyakinan, adat, tradisi dan juga pengalaman 
individual. Berbagai pendapat yang menjelaskan dimensi-
dimensi religiusitas diantaranya pendapat Glock dan Stark, 
Subandi, Kementerian Lingkungan Hidup, Lenski dan Verbit. 

Verbit (Küçükcan, 2000) mengajukan konsep tentang 
komponen-komponen dalam membangun usaha untuk 
memahami religiusitas. Verbit mengemukakan bahawa 
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agama memiliki beberapa komponen dan setiap komponen 
memiliki dimensi. Komponen itu meliputi ritual (ritual), 
doktrin (doctrine), emosi (emotion), pengetahuan 
(knowledge), etika (ethics) dan komuniti (community). 
Keenam komponen itu dapat diukur dengan menggunakan 
empat dimensi, yaitu frekuensi (frequency), kandungan atau 
isi (content), intesitas (intensity) dan keutamaan (centrality). 
Dimensi frekuensi merujuk pada jumlah penglibatan 
seseorang dalam amalan dan perilaku keagamaan. Dimensi 
kandungan atau isi menunjukkan arah perilaku agama yang 
ditandai dengan penyertaan seseorang dalam kegiatan 
agama. Manakala dimensi intensitas merujuk pada 
konsistensi seseorang pada agamanya. Dimensi keutamaan 
merujuk pada pentingnya seseorang dalam menghubungkan 
ajaran, ritual dan sentimentil dalam agama. 

Selanjutnya Nashori (1997) menjelaskan individu 
yang religious senantiasa mencoba selalu patuh terhadap 
ajaran agamanya, meyakini doktrin agamanya, menjalankan 
ritual agama, melaksanakan pengalaman beragama, 
berusaha mempelajari pengetahuan agama. Individu 
dikatakan religious jika mampu melaksanakan dimensi-
dimensi religiusitas tersebut dalam kehidupan. 

Glock dan Stark (Subandi, 1988; Polutzian, 1996; 
Ancok & Suroso, 1999; Küçükcan, 2000; dan Ismail, 2003) 
mengklasifikasikan dimensi-dimensi religiusitas dengan five-
dimensional model, menurutnya terdapat lima dimensi 
religiusitas, yaitu: 

1. Dimensi keyakinan atau the ideological/belief dimension, 
terkait individu meyakini, mengakui dan menerima hal-
hal yang bersifat dogmatik agamanya. Selain itu, 
keteguhan dan keyakinan yang kuat pada pandangan 
teologi seperti keyakinan ada Tuhan, malaikat, nabi, sorga 
dan neraka. Meskipun demikian, setiap agama memiliki 
keyakinan yang berbeda- beda. 
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2. Dimensi peribadatan atau praktik agama atau the 
ritualistic/practice dimension, berisi mengenai kewajiban 
pemeluk agama menjalankan perintah ajaran agamanya 
meliputi perilaku ketaatan individu pada komitmen 
ajaran agamanya seperti menunaikan salat, berzakat, 
berpuasa dan ibadah haji. 

3. Dimensi penghayatan atau pengalaman atau the 
experiential/feeling dimension, perasaan religiusitas yang 
dialami individu meliputi realiti terdalam dan 
pengalaman psikologis seperti kedekatan kepada Tuhan, 
merasa takut berbuat dosa, kerendahan hati dan 
merasakan ketenangan hidup. 

4. Dimensi pengetahuan agama atau intellectual/knowledge 
dimension. Tingkat pengetahuan dan pemahaman 
individu terhadap ajaran agamanya. Bermakna individu 
sepatutnya mempunyai pengetahuan dasar tentang 
agamanya dalam kitab suci, hadis, pengetahuan tentang 
fiqh dan sebagainya. 

5. Dimensi effect atau pengamalan atau the 
consequential/effect dimension, implikasi setiap ajaran 
agama berkesan terhadap perilaku individu dalam 
kehidupan sosial yang meliputi mempererat silaturrahim, 
mendermakan harta untuk aktivitas sosial dan 
religiusitas, dan sebagainya. 

Pendapat tersebut sesuai lima rukun Islam yaitu 1) 
aspek Iman sejajar dengan religious ideological, 2) aspek 
Islam sejajar religious ritualistic, 3) aspek Ihsan sejajar 
dengan religious experiencal, 4) aspek ilmu sejajar dengan 
religious intellectual dan 5) aspek amal sejajar dengan 
religious effect (Subandi, 1988).  

Dimensi-dimensi religiusitas itu juga sesuai dengan 
hasil penyelidikan Kementerian Negara Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup (1987) yaitu: 
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a. Aspek Iman atau religious belief yang terkait keyakinan 
kepada Allah, Malaikat, Rasul dan Nabi, Qada’ dan Qadar, 
dan hari kiamat. 

b. Aspek Islam atau religious practice terkait dengan 
intensiti pelaksanaan ajaran agama seperti salat, zakat, 
puasa, dan ibadah haji. 

c. Aspek Ihsan atau religious feeling terkait dengan perasaan 
dan emosi seseorang tentang keberadaan Tuhan, takut 
melanggar perintah-Nya, dan sebagainya. 

d. Aspek Ilmu atau religious knowledge ialah pengetahuan 
seseorang mengenai ajaran agamanya. 

e. Aspek Amal atau religious effect terkait mengenai perilaku 
individu dalam kehidupan dilingkungan sekitar untuk 
memperoleh pahala.  

Secara lebih detail lagi, King (Küçükcan, 2000) 
menguraikan sepuluh dimensi religiusitas, yaitu (Wahyuni, 
2014):  

 Persetujuan keyakinan dan komitmen personal (Credal 
Assent and Personal Commitment). Hal ini merujuk pada 
penerimaan pada jaran dasar agama, seperti 
kepercayaan kepada Tuhan, kitab suci, kehidupan 
akhirat dan keselamatan. 

 Partispasi dalam aktiviti jamaah (participation in 
congregational activities). Dimensi ini menekankan pada 
partisipasi dan peran seseorang dalam mengambil 
bahagian dalam kegiatan agama secara rutin aktif dan 
rutin. 

 Pengalaman keagamaan peribadi (personal religious 
experience). Pengalaman seseorang dalam menjalankan 
setiap ajaran agamanya yang meliputi menjalankan 
segala perintah dan menjauhi seluruh larangan 
agamanya. 
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 Hubungan personal dalam jamaah (personal ties in the 
congregation). Dimensi ini merujuk pada keahliaan 
seseorang dalam organisasi keagamaan, frekuensi 
pertemuan sesama ahli dan peran dalam aktiviti sosial 
bersama ahli organisasi. 

 Commitment to Intellectual Search Despite Doubt. Aspek 
ini berkaitan dengan dorongan dan keinginan untuk 
sentiasa mecari kebenaran, mencari makna kehidupan 
dan memiliki pemikiran kritis tentang sesuatu yang 
belum difahami dalam ajaran agama. 

 Keterbukaan terhadap pertumbuhan keagamaan 
(openness to religious growth). Merujuk pada 
pertumbuhan moral individu dan usaha terus menerus 
untuk memahami ajaran agama lebih baik. Selain itu 
memiliki keterbukaan terhadap berbagai pandangan 
yang berbeda dalam menafsikan suatu ajaran dalam 
agamanya seperti kedogmatisan (dogmatism), orientasi 
ekstrinsik (extrinsic orientation), perilaku dan sikap 
terhadap finansil (financial behaviour and financial 
attitude). Dimensi ini merujuk pada sikap dan perilaku 
memberi sumbangan kepada kegiatan keagamaan dan 
kegiatan sosial lainnya, berbicara dan membaca hal yang 
berkaitan dengan agama (talking and reading about 
religion). Merujuk pada frekuensi membaca kitab suci, 
buku-buku agama dan senantiasa membicarakan 
masalah-masalah agama. 

Berdasarkan pendapat Allport (dalam Flere & Lavric 
2007; Pope 2013) yang mengklasifikasikan bahwa terdapat 
dua aspek orientasi religiusitas, yakni a) orientasi 
religiusitas intrinsik adalah lebih menekankan kepada motif 
yang lebih bebas. Agama yang dihayati dipandang memiliki 
nilai bagi diri dan dilaksanakan dengan penuh kebenaran 
yang tercermin dalam pelaksanaan ajaran agama secara 
konsisten dalam kehidupannya. Agama menjadi motivasi 
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utama dan keperluan lain dianggap menjadi kurang 
berpengaruh, b) orientasi religiusitas ekstrinsik yaitu 
menempatkan agama sebagai pendukung kepercayaan diri, 
memperbaiki status dan agama digunakan untuk 
mewujudkan tujuan diri. Agama dianggap alat untuk 
mencapai kebutuhan psikologis dan sosial.  

Selain dimensi-dimensi religiusitas dari pendapat 
beberapa ahli di atas, William James (dalam Jalaluddin, 
2010) membagi dua benuk sikap dan perilaku keagamaan, 
yaitu tipe orang yang sakit jiwa dan tipe orang yang sehat 
jiwa. Kedua tipe ini menunjukkan sikap dan perilaku 
keagamaan yang berbeda-beda (Wahyuni, 2014). 

1) Tipe orang yang sakit jiwa (the sick soul). 

James mengatakan bahwa tipe orang yang mengalami 
sakit jiwa dapat ditemui pada orang yang pernah mengalami 
kehidupan keagamaan yang terganggu. Orang ini meyakini 
ajaran suatu agama melalui pertumbuhan yang tidak  lazim 
dan tidak mengalami kematangan agama sebagaimana 
pertumbuhan yang dialami orang secara normal. Orang ini 
meyakini dan melaksanakan ajaran suatu agama karena 
pernah mengalami penderitaan batin yang diakibatkan oleh 
musibah, konflik dan hal-hal lain yang tidak dapat dijelaskan 
secara ilmiah. Kondisi ini menjadi penyebab perubahan 
keyakinan, sikap dan perilaku keagamaan. Dalam kajian 
psikologi agama, realitas ini disebut the suffering. Ada dua 
faktor penyebab berlaku perubahan sikap dan perilaku 
keagamaan seseorang yang terjadi secara mendadak (the 
suffering), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal meliputi temperamen, gangguan jiwa, 
konflik dan keraguan dan  jauh dari Tuhan. Temperamen 
adalah salah satu unsur yang membentuk kepribadian 
manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan kejiwaannya. 
Perilaku yang berasaskan temperamen boleh berkesan 
dalam sikap keagamaan seseorang. Manakala gangguan jiwa 
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merupakan kelainan pada diri seseorang yang tercermin 
dalam perilaku yang abnormal. Pengalaman keagamaan 
sangat tergantung dari gejala gangguan jiwa yang dialami. 
Seseorang memilih suatu keyakinan juga dapat dipengaruhi 
oleh konflik kejiwaan, apakah memilih atau meninggalkan 
keyakinan itu. Keyakinan agama dan perilaku keagamaan 
yang berlaku setelah mengalami konflik akan lebih dihargai 
dan dimuliakan. Konflik yang berlaku dapat menyebabkan 
perilaku keagamaan yang ekstrim, seperti taat, fanatik dan 
ateis. Agama menjadi penuntun bagi manusia dalam 
menjalani kehidupan. Seseorang yang tidak meyakini suatu 
agama akan kehilangan pegangan hidup sehingga merasa 
hampa dan jauh dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang dekat 
dengan tuhan akan menjalani hidup dengan penuh optimis 
dan sentiasa melaksanakan nilai-nilai ajaran yang diyakini. 

Faktor eksternal yang berkesan ke atas perubahan 
keagamaan secara mendadak meliputi musibah dan 
kejahatan. Musibah yangb berlaku dapat mengubah kondisi 
kejiwaaan seseorang. Musibah dapat dimaknai sebagi 
cobaan dan dapat dipahami sebagai kutukan. Berbagai 
tafsiran itu dapat membawa seseorang untuk memaknai 
hidup sehingga merubah perilaku keagamaannya. Besarnya 
musibah dapat membawa kepada kedekatan kepada Tuhan 
dan dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang 
melakukan kejahatan sesungguhnya mengalami konflik 
batin dan keguncangan jiwa. Kejahatan dapat membawa 
pelaku jauh dari nilai-nilai agama. Perasaan mereka tidak 
pernah tenang sehingga selalu tedorong untuk melakukan 
tindakan yang melanggar ajaran agama dan nilai-nilai 
kemanusiaan. 

2) Tipe orang yang sehat jiwa (the healthy minded ness) 

James berpendapat bahwa orang yang sihat jiwa 
adalah orang memiliki fikiran yang sihat. Orang sehat 
pikiran ialah orang yang memiliki sikap optimis dalam 
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melaksanakan setiap kegiatannya. Pahala dalam ialah hasil 
usaha yang diberikan tuhan sebagai ganjaran dari kebaikan 
yang telah dilakukan. Musibah dan penderitaan yang dialami 
merupakan bentuk kesalahan dan kehilafan. Mereka 
meyakini bahawa Tuhan sentiasa mengasihi dan 
menyayangi hambanya.  

Orang yang sehat secara psikologis senantiasa 
memaafkan orang lain dan mudah melupakan kesan buruk 
orang terhadap dirinya. Dalam kehidupan sosial, orang yang 
sehat jiwa menekankan cinta kasih sehingga tidak 
melakukan tindakan yang dapat melukai perasaan orang 
lain. Mereka sangat senang menjalankan keyakinan 
agamanya sebagai efek daripada religiusitas.  

Aspek-aspek orientasi religiusitas Allport tersebut 
yang merupakan pembentuk indikator kepada penelitian 
yang telah dilakukan ini. Hal ini peneliti laksanakan karena 
remaja tidak terbatas kepada agama Islam saja, tetapi 
remaja penelitian memiliki agama yang berbeda-beda 
seperti agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha. 
Jadi secara esensial dimensi religiusitas dalam penelitian 
bermakna orientasi religiusitas yang diyakini remaja 
terhadap ajaran agamanya. 

 

3.3   Kehidupan Religiusitas Remaja 

Secara hakikat manusia lahir membawa fitrah 
religiusitas, perkembangan selanjutnya banyak dipengaruhi 
pengalaman religiusitas, struktur kepribadian serta unsur 
kejiwaan lain (Jamaluddin dan Ramayulis, 1993). Manusia 
religious adalah manusia yang struktur mental secara 
keseluruhan dan secara tetap ditetapkan kepada pencipta 
nilai mutlak dan tertinggi yaitu Tuhan.   

Para neurolog mengatakan bahwa di otak manusia 
memang telah ada mesin saraf di dalam lobus temporal yang 
dibentuk dan diperuntukkan dan dikaitkan dengan agama 
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(Zohar dan Marshal, 2000). Saat ini masih banyak perbedaan 
pendapat mengenai bila masanya muncul kehidupan 
beragama pada diri individu.  

Penelitian yang telah dilaksanakan Harnest 
(Jalaluddin, 2010) menjelaskan periode perkembangan 
agama yaitu: 

a. The fairve tale stage atau tingkat dongeng, terjadi pada 
anak usia 3-6 tahun. Konsep Tuhan dipengaruhi perasaan, 
emosi dan fantasi sehingga terkesan kurang atau tidak 
masuk akal. Kehidupan fantasi yang bersumber dari 
dongeng mendominasi pemahaman anak terhadap ajaran 
agamanya. 

b. The realistic stage atau tingkat realiti, dimulai ketika anak 
masuk Sekolah Dasar sampai masa remaja. Pemahaman 
tentang ajaran agama sudah berlandaskan kepada konsep 
sesuai dengan realiti yang diperoleh dari lembaga 
religiusitas, ibu bapak dan orang dewasa lainnya. 

c. The individual stage atau tingkat individual, pemahaman 
ajaran agama bersifat khas setiap individu yang 
dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan internal. 
Pada tahap ini ada tiga tipe pemahaman yaitu 
pemahaman secara konvensional dan konservatif; 
pemahaman yang murni dan bersifat personal; dan 
memahami konsep Tuhan secara humanistik. 

Hasil penyelidikan Harnest tersebut dapat diketahui 
perkembangan agama pada individu dimulai saat usia tiga 
tahun. Hasil penelitian berbeda telah dilakukan Fowler 
(Crapps, 1994) menjelaskan bahwa tahap perkembangan 
kepercayaan individu terbagi dalam tujuh tahap yaitu: 

a. Iman elementari atau primary faith mulai usia 0-2 tahun, 
ditandai dengan rasa cinta dan percaya yang elementar 
kepada semua orang dan lingkungan yang masih bersifat 
preverbal. 
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b. Iman intuitif atau projective, anak usia 4-8 tahun. Anak 
mengetahui arti kehidupan melalui ajaran orangtua atau 
orang dewasa lain dan memproyeksikan secara intuitif 
atau meniru orang lain. 

c. Iman mistis atau literal, anak usia 8-12 tahun, makna dan 
arti kehidupan dunia diambil dari kelompok yang diikuti. 
Ajaran agama dipahami secara harfiah. 

d. Iman sintetis atau konvensional, perkembangan agama 
terjadi pada usia 12-16 tahun. Iman diperoleh dengan 
menyesuaikan atau  menentukan arah dari kebiasaan 
berdasarkan pikiran secara sadar. 

e. Iman individual atau refleksi sadar, usia 16 tahun-
setengah baya. Iman diperoleh secara pribadi dan secara 
sadar yang dipisahkan dari orang lain sampai bersifat 
autonomi. 

f. Iman conjunctive, dialami manusia setengah baya, 
dicirikan dengan kemampuan untuk menerima 
pandangan yang berlawanan, mulai memperoleh pola 
hidup yang kuat. 

g. Iman universal, merupakan perkembangan agama pada 
usia lanjut. Merupakan iman yang bersifat kekal, segala 
tujuan dan perilaku ditujukan sang Khalik. 

Berlandaskan kedua pendapat tersebut dapat 
diketahui bahwa usia remaja berada pada tahap realistic 
stage menurut Harnest dan tahap iman individual menurut 
Fowler yaitu pemahaman terhadap ajaran agama bersifat 
realistic yang diperoleh secara sadar. Salah satu ciri tahap ini 
ialah berkembang visi kepercayaan sebagai hasil refleksi 
kritis sampai muncul berbagai masalah tentang agama dan 
kepercayaan yang dapat menjauhkan atau mendekatkan 
individu dari ajaran agamanya. 

Pendapat lain telah dikatakan oleh Peck (dalam 
Hasan, 2006) bahwa tahap perkembangan spritual itu itu 
bersifat sukarela. Individu akan mengalami perkembangan 
spritual atau tidak merupakan pilihan yang otonom. 
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Pandangan Peck tersebut banyak dipengaruhi oleh pakar 
Carl Gustav Jung yaitu seorang tokoh psikologi aliran 
Hmunanistik melakukan analisis korelasi yang terjadi pada 
tingkat spritual individu dengan menjelaskan bahwa 
perjalanan spritual individu terdiri 4 tahap yaitu: 

 Kekacauan atau antisosial (chaotic/antisosial), pada 
tahap perkembangan ini individu mempunyai karakter 
egosentrik sama seperti orang kriminal, kecanduan obat, 
menyakiti orang lain, melakukan tindakan pemuasan 
kepentingan pribadi. Pada dasarnya individu ini tidak 
mempunyai konsep pribadi terhadap Tuhan meskipun 
mengakui ada Tuhan, dan tidak dapat menngetahui 
keberadaan diri sendiri. 

 Formal atau institusional (formal/institutional), 
berfungsi pada individu yang bingung, tidak dapat 
mengatur diri sendiri, menghindari tanggung jawab. 
Bahaya fase ini ialah menyerahkan semangat hidup pada 
orang yang tidak bisa memenuhinya. 

 Skeptis atau individual (skeptic/individual), individu 
percayai kekuatan dan sumber tertinggi, setuju bahwa 
agama sangat fungsional. Individu memiliki ikatan 
terhadap tujuan bahkan takdir tetapi seringkali tidak 
mmelakukan praktek religiusitas. 

 Mistical atau komunal (Mystical/communal), tingkat 
perkembangan spritual tercipta kedamaian, bijaksana 
dan penuh pengorbanan. Istilah mistical bermakna 
perasaan kebahagiaan mutlak ketika menemukan 
misteri kehidupan dan memiliki kebahagiaan dalam 
penyatuan dengan Tuhan. 

 

Moody & Carrol (dalam Hasbi, 2006) meneliti 
mengenai perkembangan spritual dikenal dengan tahap 
transisi spritual atau the stage of spritual transision,  
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berpandangan bahwa tahap perkembangan spritual terdiri 
beberapa tingkatan, yaitu:  

 Tahap panggilan atau the call, yakni tumbuh kesadaran 
terhadap kehampaan diri dan ketidaksanggupan 
memenuhi tujuan kehidupan. Diperlukan integritas diri 
untuk menjawab panggilan tersebut. Jika panggilan 
muncul di awal kehidupan, individu belum memiliki 
pengalaman hidup cukup memahami memahami dan 
menjawab panggilan tersebut. Pada dasarnya panggilan 
terjadi di setiap individu setiap saat, tetapi di usia 
pertengahan individu lebih sadar bahwa kebutuhan  
menjawab panggilan tidak dapat dihindari.  

 Tahap pencarian  atau the search, yakni titik dimana 
individu mulai mencari jalan spritual dengan cara 
melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka 
dengan berbagai pertanyaan serius tentang prinsip 
integritas dan menguji kepercayaan inti. Contohnya 
mereka mulai menguji berbagai agama dan kepercayaan 
spritual berbeda untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaan. Individu tahap ini mulai memiliki misi dan 
pencarian menjadi alasan hidup. Tahap ini mulai 
memiliki konsep pribadi baru dari kekuatan tertinggi 
(high power). Membicarakan perasaan mereka secara 
pribadi dan menemukan kebahagiaan. 

 Tahap pergolakan atau the struggle, individu 
menemukan proses spritual diri memahami makna 
hidup, setiap orang mulai menyesuaikan diri terhadap 
pikiran dan perilaku yang membawa keluar dari konflik. 
Pergolakan dapat menjadi proses tidak menyenangkan 
atau menyakitkan. Berarti kebutuhan psikologis pada 
tahap perkembangan ini sangat penting. Treatment atau 
perlakuan, psikoterapi, praktek agama yang teratur, doa 
dan meditasi, memberikan jalan keluar dengan 
mengimplementasikan diri. 
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 Tahap terobosan atau the breakthrough, ialah 
merupakan resolusi yang sangat besar dan kejernihan 
mental baru. Digambarkan sebagai kebangkitan dari 
tugas spritual karena individu tahap ini terbangun dari 
mimpi. Perubahan yang terjadi menurut orang yang 
pernah mengalami adalah ketercapaian ketenangan, 
kebahagiaan dan kedamaian. Tahap ini individu 
menemukan pemahaman dengan mengikuti 
keteraturan. Segala kehidupan sangat berharga dan 
kebahagiaan terasa dalam diri.  

 Tahap kembali atau the return, tahap 
pertanggungjawaban pribadi, Individu menumbuhkan 
kesatuan dan melakukan pertaubatan. Kedamaian sejati 
ditemukan pada tahap ini. Keinginan individu 
termendalam ialah kembali pada asalnya. Orang kembali 
pada kehidupan yang telah dijalani. Mereka 
berkontribusi lebih lengkap di kehidupan dunia dan 
kepada semua orang. Hidup mereka tenang dan 
membawa kebaikan dan kedamaian antar sesama. 

 

Pada ajaran Islam diterangkan bahwa manusia 
terlahir ke dunia dengan jiwa suci (nafsi zakiya). Sama 
halnya tahap perkembangan spritual sufistik menuju kepada 
membersihkan hati, mentransformasikan jiwa menemukan 
Tuhan. Menurut Hasan (2006) tahap perkembangan spritual 
pada ajaran keagamaan yaitu : 

 Nafs ammarah atau the commanding self, dorongan 
melakukan tindak kejahatan merupakan hal umum 
terjadi di setiap manusia. Pada tahap ini, nafsu individu 
dipenuhi godaan kejahatan. Mereka tidak merasa 
memiliki keinginan untuk berubah. Kesadaran dan akal 
manusia dikalahkan keinginan nafsu hewani. Secara 
alam jiwa manusia suci dan beriman, tetapi manusia 
terlena kenikmatan duniawi dan nilai-nilai materialistik. 



Wahyuni Ismail 

 

154 

 

 Nafs lawwamah atau the regretful self, manusia mulai 
memiliki kesadaran terhadap perilaku, dapat 
membedakan baik dan benar. Tetapi individu belum 
memiliki kesanggupan mengubah gaya hidupnya.  
Keadaan individu tahap ini seperti pecandu mulai 
merasakan sakit karena ketergantungan narkoba, sangat 
memerlukan obat yang lebih kuat untuk bisa menahan 
rasa sakit. Tindakan awal mencoba untuk mengikuti 
kewajiban agamanya seperti shalat, puasa dan 
perbuatan baik lain. Makin lama orang berada pada 
tahap ini semakin banyak godaan didapatkan. 

 Nafs mulhimah atau the inspired self, individu mulai 
merasakan ketulusan dari ibadah. Ia benar-benar 
termotivasi pada pengabdian dan ajaran agamanya. 
Tahap ini merupakan awal dari praktek sufisme yang 
sesungguhnya. Manusia mulai mendapatkan pesan dari 
hati nurani, melakukan segala semua yang 
diperintahkan Allah. 

 Nafs muthma’innah the concented self, individu 
merasakan kedamaian, berpikiran terbuka, bersyukur, 
dapat dipercaya, dan penuh kasih sayang. Individu tahap 
ini telah mencapai tingkat jiwa yang tenang, seperti 
tercantum dalam QS. Al-Fajr 89: Ayat 27-30), Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ لَّ صُهخَ     ا لَّفيْاصُ  ٰ   
طيْ خَ ِٕ لَّ صُ       ايْ صُ

"Wahai jiwa yang tenang!" (QS. Al-Fajr 89: Ayat 27). 

    لَّ يْ ذِ لَّ ةً   خَ  ذِ خَ ةً   خَ يِّذِىذِ   ذِاٰى   يْ ذِ ذِ يْ  

"Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan 
diridai-Nya."(QS. Al-Fajr 89: Ayat 28). 

ٰ  ذِ يْ      خَ  يْ صُ ذِ يْ  ذِ يْ عذِ

"Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku," 
(QS. Al-Fajr 89: Ayat 29). 

  خَ لَّ ذِ يْ   خَ  يْ صُ ذِ يْ 
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"dan masuklah ke dalam surga-Ku." (QS. Al-Fajr 89: Ayat 
30). 

 Nafs radhiyah atau the pleased self, individu tidak hanya 
tenang, namun juga tetap bahagia walau kondisi sulit, 
mendapatkan musibah hidup, menyadari bahwa semua 
kesulitan datang dari Allah memperkuat keimanan. Jika 
individu telah mencintai dan bersyukur pada Allah maka 
telah mencapai tahap perkembangan spritual,  tetapi 
sedikit sekali yang dapat mencapainya. 

 Nafs mardhiyah atau the self pleasing to God, individu 
menyadari penuh bahwa segala kekuatan berasal dari 
Allah termanifestasikan ikatan dengan Sang Pencipta 
(Khalik) dengan yang diciptakan-Nya (makhluk) melalui 
ikatan emosional dan bentuk cinta sebagai hakikat. Sang 
Pencipta menemukan manusia sempurna  atau insan 
kamil. Tidak ada yang dapat mencapai keseimbangan 
tujuan kecuali manusia sempurna. 

 Nafs safiyah atau the pure self, individu telah mengalami 
transendensi diri seutuhnya. Tidak ada nafs yang tersisa, 
hanya penyatuan dengan Allah. Individu telah 
mneyadari kebenaran sejati yaitu Tidak Ada Tuhan 
Selain Allah, menyadari bahwa hanya keIlahian di jiwa. 

 

Menurut Hurlock (1980) pola perubahan minat 
religius pada remaja melalui beberapa tahap yakni 
(Wahyuni, 2014): 

a. Tahap kesadaran religius 

Saat remaja menyiapkan diri terlibat menjadi anggota 
gereja atau masjid, minat religious remaja makin 
meningkat, menjadi bersemangat mengetahui ajaran 
agama sehingga memiliki keinginan menyerahkan 
kehidupan untuk agama bahkan meragukan atau menolak 
keyakinan yang diterima semasa masa anak-anak. 
Seringkali remaja membandingkan keyakinan sendiri 
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dengan keyakinan teman atau menganalisis keyakinan 
secara kritis seiring terjadi peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman. 

b. Tahap keraguan religius 

Remaja sering bersikap skeptis diberbagai bentuk 
aktivitas  religious seperti berdoa dan upacara 
peribadatan lain, mulai meragukan isi religious berupa 
ajaran tentang sifat Tuhan dan kehidupan setelah mati. 
Sebagian remaja keraguannya dapat membuat mereka 
kurang taat pada ajaran agama. Sebagian remaja lain 
berusaha mencari keyakinan atau kepercayaan lain 
daripada kepercayaan yang dianut oleh keluarga. 

c. Periode rekonstruksi agama 

Remaja memerlukan keyakinan atau kepercayaan agama 
cepat atau lambat meskipun keyakinan di masa kanak-
kanak tidak membahagiakan kondisi jiwa. Apabila hal 
tersebut terjadi, remaja akan mencari keyakinan agama 
baru sama seperti keyakinan sahabat atau kepercayaan 
salah satu kultus agama baru. Kultur tersebut selalu 
terjadi di berbagai Negara dan mempunyai daya tarik 
kuat bagi remaja terutama yang memiliki ikatan religious 
terhadap agama yang kurang. Para remaja biasa menjadi 
korban menggiurkan bagi tiap kultur religious yang 
berbeda atau baru. 

 

Pembahasan tentang tahap-tahap perkembangan 
religiusitas pada diri manusia tersebut dapat dipahami 
bahwa religiusitas pada remaja berada pada posisi peralihan 
ke arah pemantapan beragama. Sifat kritis terhadap segala 
ajaran agama mulai muncul pada usia remaja, mulai 
menemukan pengalaman dan penghayatan ke-Tuhanan yang 
sifatnya individual. Kepercayaan tentang KeIslaman mulai 
autonom, keterkaitan dengan Tuhan makin disertai 
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kesadaran dan perilaku, dan lingkungan makin diwarnai 
rasa religiusitas (Ahyadi, dalam Ismail, 2010).  

Pada masa remaja mulai ada keragu-raguan terhadap 
kaidah akhlak dan ketentuan agama, tidak mau lagi 
menerima ajaran agama seperti masa anak-anak. Bahkan 
apa yang diperoleh dahulu, pada usia remaja sudah mulai 
ditanyakan atau diragukan lagi secara kritis, seperti 
benarkah Tuhan ada? Mengapa shalat harus menghadap 
kiblat? Mengapa manusia menyembah Tuhan? (Daradjat, 
1993; Subandi, 1988). Pada usia ini, remaja sudah mulai 
berpikir kritis sampai mengalami konflik dan keragu-raguan 
dalam agama mereka.  

Pendapat sama, dikatakan Hurlock (1980) bahwa 
remaja mulai meragukan tentang isi kitab suci dan doktrin 
agamanya. Usia remaja memungkinkan muncul peluang 
terjadi konflik dan keraguan pemahaman agama. Peluang 
terjadi konflik dan keraguan beragama menurut Fowler 
pada remaja karena mereka mengutamakan kekuatan akal 
pikiran kritis. Dan bersifat rasionalistik memahami sesuatu. 

Beberapa pakar juga mengatakan bahwa pada remaja 
mulai mempertanyakan mengenai kebenaran agama, namun 
demikian tidak berarti pada masa ini remaja tidak 
membutuhkan agama, justru agama dapat membimbing 
remaja pada tahap perkembangan selanjutnya. Menurut 
Powel (dalam Subandi, 1988) agama dapat memberikan 
kemantapan pada remaja yang mengalami kebimbangan.  

Adam dan Gulton berpendapat agama dapat 
menstabilkan perilaku dan menerangkan “mengapa dan 
untuk apa” seseorang berada di dunia, memberikan 
perlindungan dan rasa aman, ditambahkan Nash manusia 
sangat memerlukan agama tanpa agama belum menjadi 
manusia yang seutuhnya (Wahyunil, 2010; Muthahhari 
1992).  
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Tanpa keimanan dan kepercayaan manusia tidak 
dapat meyakini kehidupan atau mencapai sesuatu yang 
bermanfaat bagi manusia. Dapat dikatakan agama pada usia 
remaja sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan 
jiwa karena usia mereka telah dihadapkan berbagai masalah 
seiring dengan tahap perkembangannya. Remaja 
memerlukan agama sebagai sumber pegangan dan sumber 
kekuatan. Walaupun realitinya tingkat keperluan beragama 
sangat bervariasi antara remaja yang satu dengan remaja 
lainnya. 

Hal tersebut bermakna bahwa agama pada usia 
remaja sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan 
jiwa karena usia mereka telah dihadapkan berbagai masalah 
kehidupan seiring dengan tingkat perkembangannya. 
Remaja memerlukan agama sebagai sumber pegangan dan 
sumber kekuatan untuk menghindari perilaku 
penyalahgunaan narkoba. 

 

3.4  Faktor-faktor Mempengaruhi Religiusitas Remaja 

Dinamika perkembangan religiusitas dikalangan 
remaja dipengaruhi beberapa faktor. Thoulles (Afiatin, 1997; 
Lububin, 2002) membagi empat faktor, yaitu:  

1. Faktor pendidikan, pengajaran dan tekanan sosial. Hal 
tersebut berarti semua pengaruh sosial dalam 
perkembangan sikap religiusitas seperti pendidikan dari 
orangtua, tradisi sosial, dan tekanan dari lingkungan 
sosial  

2. Berbagai pengalaman membuat sikap religiusitas, 
terutama pengalaman mengenai keindahan, keselarasan 
dan kebaikan dari dunia lain atau faktor alami, faktor 
moral atau konflik moral, dan pengalaman emosional 
religiusitas. 
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3. Faktor seluruh atau sebagian muncul dari keperluan yang 
tidak terpenuhi terutama keperluan rasa aman, cinta 
kasih, harga diri dan ancaman kematian. 

4. Faktor proses pemikiran verbal atau intelektual. Usaha 
individu memperoleh kebenaran mutlak melalui 
pembacaan literatur atau kitab suci. 

Pandangan yang sejalan dikatakan oleh Afiatin 
(1997) dan Jalaluddin (2010) yang memperoleh beberapa 
faktor yang mempengaruhi kehidupan religiusitas remaja 
yakni a) faktor eksternal meliputi faktor keluarga, peranan 
tokoh masyarakat, kawan, lingkungan komunitas, sekolah 
dan media massa. Terkai fatktor media massa ini dibuktikan 
pada hasil penelitian Petrovich (dalam Hallahmi & Argyle, 
1997) mengenai perolehan konsep tentang Tuhan terhadap 
60 subyek, hasil menunjukkan 30% mengatakan 
memperoleh pengetahuan keagamaan dari buku dan televisi, 
sedangkan remaja lain menyatakan tidak tahu; b) faktor 
internal meliputi motivasi remaja sendiri untuk 
meningkatkan kualitas dan pemahaman religiusitasnya.  

Berdasarkan hasil survey Hallahmi dan Argyle (1997) 
memberikan suatu model religiusitas individu meliputi a) 
faktor pracultural dan sumber universal yaitu warisan 
revolusioner berupa kedekatan, neural hard wiring atau 
ikatan neuron yang kuat, dan mekanisme kognitif; b) jenis 
kelamin; c) transmisi cultural; d) kelas dan komunitas; e) 
pengaruh keluarga; f) pengaruh kepribadian; h) pengaruh 
situational seperti stres dan rasa aman. Secara umum dapat 
dikatakan faktor-faktor religiusitas individu adalah faktor 
personal dan sosial. Remaja yang memiliki religiusitas baik 
berkembang menjadi pribadi sempurna sebaliknya remaja 
yang hidup dalam situasi religiusitas tidak secara baik, 
mereka tidak dapat menjadi manusia sempurna. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan 
religiusitas remaja akan memberikan kontribusi penting 
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dalam perilaku mereka. Melalui keyakinan terhadap 
agamanya, remaja menjadi selektif berinteraksi dengan 
lingkungan sosialnya sehingga menyebabkan remaja dapat 
mengontrol perilaku mereka dan tidak terjerumus pada 
perilaku penyelahgunaan narkoba. 

 

3.5  Penelitian Religiusitas dengan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba 
dikaitkan dengan religiusitas telah dilaksanakan Longest 
dan Vaisey (2008) untuk mendukung teori kontrol sosial 
yang menegaskan kurangnya hubungan dengan institusi 
sekolah dan ibu bapak boleh meningkatkan penggunaan 
narkoba dalam kalangan remaja. Penelitian menggunakan 
data jangka panjang remaja, data dikumpulkan melalui 
penyelidikan telefon terhadap 3,290 remaja berusia 13 
hingga 17 tahun. Keputusan penelitian mendapati agama 
bukan saja menjadi kontrol sosial tetapi menjadi motif yang 
dihayati untuk berperilaku. Religiusitas yang rendah boleh 
meningkatkan kebarangkalian remaja menggunakan 
narkoba.  

 

Penelitian Snipes et al. (2015) melaporkan bahwa 
non-medical use of prescription drugs (NMUPD) ialah tingkah 
laku kesehatan berbahaya yang popular dalam kalangan 
orang dewasa muda dan pelajar kolej. Sampelnya pelajar 
kolej (n = 767)  yang berumur antara 18 hingga 25 tahun 
dan melengkapkan penelitian dalam talian tanpa nama yang 
menilai variabel demografi, NMUPD, faktor personaliti, 
persepsi risiko, kesehatan mental, dan religiusitas. 
Keputusan penelitian menunjukkan bahwa skor religiusitas 
lebih besar telah secara konsisten dikaitkan dengan 
kemungkinan yang lebih rendah terlibat dalam NMUPD 
dalam 3 bulan. Keputusan ini menunjukkan religiusitas 
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merupakan perlindungan terhadap penyalahgunaan 
narkoba.  

Pope (2010) mengkaji pengaruh program gereja 
berasaskan aktivitas kesehatan yang disebut Heart, Soul, 
Mind, and Strength (HSMS) Program. Komponen agama 
meliputi keyakinan spirituailiti, pengajian spirituailiti, dan 
dukungan sosial ke atas spirituailiti. Komponen dukungan 
sosial meliputi aktivitas yang menjelaskan tema 
persekutuan, dukungan emosi sosial, dan penerimaan orang 
lain dari etnis yang berbeda. Penelitian mendapati program 
HSMS boleh meningkatkan spritualitas, religiusitas, dan 
kualitas hidup, manfaat positif komponen agama boleh 
meningkatkan iman, kepercayaan dan komitmen agama. 
Demikian juga program dukungan sosial, sampel penelitian 
mendapati manfaat positif sehingga mereka boleh menerima 
dan berinteraksi dengan orang lain meskipun berasal dari 
etnis yang berbeda. 

Penelitian religiusitas lain dihubungkan dengan 
penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan tetapi 
penelitian tersebut hanya dikaitkan dengan tekanan hidup, 
seperti penelitian Wills et al. (2003) yang mengkaji 
pengaruh religiusitas terhadap tekanan hidup pengguna 
narkoba dalam kalangan remaja. Sampel penelitian 1.182 
pelajar pada peringkat tujuh sehingga tingkat ke-10 melalui 
penelitian sebanyak empat kali. Alat ukuran menggunakan 
skala nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor religiusitas dapat mengurangi tingkat tekanan hidup 
dikalangan penyalahguna.  

Di sisi lain Abdul Aziz Jemain (1998) telah mengkaji 
pandangan remaja tentang kehidupan beragama mereka 
dengan melibatkan 786 pelajar dengan hampir separuh 
adalah pelajar perempuan. Hasil penelitian memperoleh 
bahwa sebagian besar pelajar percaya bahwa agama 
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 
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mereka justeru itu mereka berpendapat ibu bapak perlu 
memastikan anak-anak mereka mendapat didikan agama 
yang secukupnya.  

Manakala Nuzuliah (2005) melakukan penelitian 
tentang pengaruh perilaku beragama terhadap intensiti 
penyalahgunaan narkoba kepada remaja di Sekolah 
Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang, Jawa Timur. Hasil 
penelitian mendapati adanya pengaruh signifikan antara 
perilaku beragama terhadap intensiti penyalahgunaan 
narkoba kepada remaja. Hasil penelitian lain terdapat 
hubungan negatif antara perilaku beragama dengan intensiti 
penyalahgunaan narkoba  

Bagi penyalahguna mungkin akan pulih selepas 
dirawat, tetapi tidak ada jaminan dapat sembuh sepenuhnya 
tanpa mendapatkan terapi berasaskan religiusitas. 
Berdasarkan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika 
Nasional (2012) bahwa ada beberapa penyebab bekas 
penyalahguna kembali menyalahgunakan narkoba yaitu 
adanya rasa kecewa yang mendalam, ingatan semasa 
menyalahgunakan narkoba dan tidak berterusan 
berdasarkani pemulihan.  

Menurut Hawari (1998) baik kecanduan maupun 
kambuh kembali (relapse) menyalahgunakan narkoba 
karena faktor religiusitas yang tidak kuat, sebab dengan 
religiusitas yang kuat akan mengontroldiri sendiri untuk 
tidak terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.  

Penelitian lainnya penyalahgunaan narkoba dikaitkan 
dengan terapi religiusitas telah dilaksanakan oleh Hook et al. 
(2010) yang telah mengkaji keberkesanan terapi agama 
dengan beberapa agama yaitu agama Kristian, Islam, 
Taoisme dan Buddha kemudian membandingkan dengan 
terapi sekuler untuk menangani masalah kesehatan mental 
seperti kemurungan, alkoholisme dan penyalahgunaan 
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narkoba dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi 
religiusitas lebih baik daripada terapi sekuler.  

Hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang 
pengaruh religiusitas, makna hidup dengan alkoholisme 
menunjukkan bahwa secara signifikan gejala alkoholisme 
terkait dengan kemurungan dan makna hidup sehingga 
dalam penelitian tersebut disarankan pentingnya 
mengaplikasikan pendekatan religiusitas (Kleftaras & 
Katsogianni 2012). 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Lake (2014) 
bahwa saat ini sebagian dokter percaya bahwa keterlibatab 
faktor religiusitas ini, seringkali dapat membantu pesakit 
mengatasi penyakitnya dan mengembalikan rasa optimis 
sehingga mereka menganggap religiusitas mempunyai 
pengaruh positif terhadap kesehatan. 

Piancentine (2010) dalam penelitiannya mengenai 
perkaitan asosiasi spiritualiti, religiusitas, kemurunga, 
depresi, kecemasan dan penggunaan narkoba dalam 
kalangan orang yang menjalani terapi metadon menguraikan 
bahwa individu yang ketagihan narkoba mengalami 
gangguan kebimbangan, kemurungan, peningkatan risiko 
penyalahgunaan narkoba lanjutan dan akibat-akibat 
penyerta negatif lainnya seperti kehilangan pekerjaan, 
keuangan yang buruk dan rasa religiusitas yang 
berkurangan. Seterusnya beliau menjelaskan religiusitas 
merupakan suatu faktor yang kurang dipahami sehingga 
sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Hasil penelitian tersebut 
mencadangkan pentingnya pemahaman religiusitas 
dikalangan penyalahguna untuk memberikan rawatan 
religiusitas bagi mereka. 

Jaji (2009) telah mengkaji dengan menggunakan 
kaedah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional study. Sampel penelitian berjumlah 384 remaja 
dengan proportional stratified random sampling dan simple 
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random sampling. Penelitian menggunakan uji statistik Chi 
Square bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel 
bebas dengan bersandar. Variabel bebas yaitu faktor sosial, 
spiritual, usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan berkait 
dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Palembang. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara 
sosial dan tingkat pendidikan remaja dengan risiko 
penyalahgunaan narkoba dan terdapat hubungan antara 
usia, jenis kelamin dan spiritual dengan risiko 
penyalahgunaan narkoba, dan variabel yang paling 
berpengaruh ialah faktor sosial. 

Seterusnya hasil penelitian lainnya terkait religiusitas 
lebih dimantapkan oleh Darajot Ariyanto (2006) yang 
mengatakan bahwa dengan terapi doa yang berkualitas 
ternyata dapat membangkitkan ketenangan, motivasi, 
semangat hidup, rasa percaya diri dan perasaan kehadiran 
sang Ilahi. Berdoa menurut beliau merupakan unsur yang 
sangat penting bagi penyembuhan gangguan psikologi.  

Reeves dan Marti (2012) juga menegaskan dalam 
perobatan, psikologi dan psikoterapi sebagian besarnya 
memberikan pengakuan bahwa religiusitas merupakan 
faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Menurutnya 
masa ini banyak pesakit mengalihkan perhatian kepada 
penyembuhan religiusitas bagi mendapatkan kenyamanan 
dalam jiwa menghadapi masalah. 
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BAB IV 

 

 

PERILAKU  

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 
 

 
 

4.1 Defenisi Narkoba dan Penyalahgunaan 
Narkoba 

A. Defenisi Narkoba 
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Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 dimana 
pada waktu itu banyak terjadi peristiwa perilaku 
penyalagunaan zat obat-obat terlarang yang menimbulkan 
kecanduan atau ketergantungan, istilah NARKOBA ini 
dipergunakan dengan tujuan untuk memudahkan orang 
berkomunikasi atau membicarakan tanpa harus 
menyebutkan istilah yang begitu panjang yakni Narkotika, 
Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya (Suparmono 
2007).  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 
1982) menjelaskan bahwa narkoba merupakan akronim 
atau singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika dan Obat 
Berbahaya lainnya. Pada masa sekarang istilah 
penyalahgunaan narkoba atau drug abuse di dunia 
International telah mengalami perubahan, yaitu 
menggunakan istilah substance use disorder (SUD). Istilah 
tersebut telah memperoleh hasil kesepakatan berdasarkan 
keputusan APA (American Psychiatric Association) melalui 
pengklasifikasian dari DSM-V yang diterbitkan pada 18 Mei 
2013, yang merupakan pembaharuan dan menggantikan 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder-IV), yang telah diterbitkan pada tahun 2000 (Jeste 
et al. 2013). Berdasarkan perubahan istilah tersebut maka 
perilaku penyalahgunaan narkoba secara esensial 
dikategorikan sebagai perilaku yang terbentuk karena ada 
gangguan mental atau gangguan psikologis dalam diri 
seseorang. 

Secara tegas seorang psikolog klinis Wiramihardja 
(2004) menyatakan bahwa perilaku penyalahgunaan 
narkoba disebut sebagai gangguan perilaku atau behavior 
disorder yaitu suatu bentuk perilaku yang digunakan secara 
khusus untuk gangguan yang berasal dari kegagalan belajar, 
baik kegagalan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan 
maupun kegagalan dalam mempelajari pola penanggulangan 
masalah yang maladaptif. 
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Pada DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder-IV) yang terdiri atas 5 aksis gangguan, 
perilaku penyalahgunaan narkoba berada pada aksis 1 
nomor 4 yang menuliskan bahwa “gangguan yang 
berhubungan dengan obat dan napza, termasuk penggunaan 
alkohol, gangguan penggunaan amfetamin, gangguan yang 
dipicu oleh amfetamin, gangguan yang dipengaruhi oleh 
kafein, gangguan penggunaan cannabis,  gangguan yang 
dipicu anxiolitic, hipnotic dan sedatif. Aksis ini sangat 
penting dalam bidang psikologi (Wiramihardja, 2004). 

Adapun kategorisasi dari Substance Use Disorder 
(SUD) berdasarkan DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorder-V) yang diklasifikansikan secara khusus 
menurut jenis narkoba yang dikonsumsi atau 
disalahgunakan yaitu: 303.90 untuk ketergantungan alkohol; 
304.00 untuk ketergantungan opioid; 304.10 untuk 
ketergantungan sedatif, anxiolytic (termasuk benzodiazepine 
dan barbiturat); 304.20 untuk ketergantungan kokain; 
304.30 untuk ketergantungan cannabis; 304.40 untuk 
ketergantungan amphetamine; 304.50 untuk ketergantungan 
halusinogen; 304.60 ketergantungan inhalant; 304.70 untuk 
ketergantungan polysubstance; 304.80 untuk 
ketergantungan phencyclidine; 304.90 untuk ketergantungan 
zat lain (tidak diketahui); dan 305.10 untuk ketergantungan 
nikotin (Jeste et al. 2013). 

Walaupun demikian, di Indonesia penggunaaan 
istilah narkoba masih sangat bervariasi. Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia tepatnya Direktorat 
Kesehatan Jiwa Masyarakat menyebutkan istilah NAPZA 
yang merupakan akronim Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif. Manakala istilah masyarakat secara umum 
mempergunakan istilah narkoba. 

Saat ini secara resmi Pemerintah Indonesia 
menggunakan istilah narkotika. Hal tersebut sesuai dengan 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
bagian menimbang, yang menyebutkan (c). bahwa Narkotika 
di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula 
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 
apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian 
dan pengawasan yang ketat dan saksama’ (Undang-Undang 
Nomor. 35 Tahun 2009). 

Defenisi narkoba menurut Undang-Undang Nomor. 
35 Tahun 2009 pada pasal 1 dituliskan bahwa Narkotika 
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang RI 
Nomor. 35 Tahun 2009). 

Lebih lanjut pada penjelasan umum Undang-Undang 
RI Nomor. 35 tahun 2009, diuraikan bahwa: Narkotika 
merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar 
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat 
merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya 
generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai 
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi 
kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya 
akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Undang-
Undang Nomor. 35 Tahun 2009). 

Demikian pula defenisi narkotika menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 juga 
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menggunakan istilah narkotika. Hal tersebut tertuang pada 
pasal 1, ayat 1 yang menyebutkan bahwa narkotika adalah 
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan (Undang-Undang Nomor, 22 
Tahun 1997). 

 Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani dengan 
kata “narkoum” yang berarti membuat lumpuh atau 
membuat mati rasa (Handoyo & Rusli 2008). Manakala 
Jokosuyono (1980) dan Poeroe (1989) menngartikan 
narkotika dalam bahasa Yunani lainnya ‘narkotikus ‘ yang 
berarti suatu keadaan tanpa sensasi.  

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Allister Vale 
(dalam Jamaluddin, 2012) yang menguraikan bahwa 
narkoba berasal dari bahasa Jerman dengan istilah “droge 
vate“ yang berarti hampas atau kulit kering. Istilah tersebut 
digunakan secara salah untuk membuktikan kandungannya. 
Hal ini bermakna bahwa individu mempergunakan narkoba 
secara salah akan tetapi individu itu secara penuh kesadaran 
atau tidak dengan sengaja telah menyalahgunakan narkoba 
walapun dia mengetahui bahwa perbuatannya itu 
bertentangan dan melanggar undang-undang. Selanjutnya 
beliau mendefenisikan narkoba sebagai suatu bahan atau zat 
yang jika masuk ke tubuh manusia akan menyebabkan 
berbagai perubahan dalam tubuh, baik dilakukan secara 
dihirup, ditelan, disuntik, diminum dan sifat ketergantungan 
pada narkoba sangat sulit dihentikan. 

Durand & Barlow (2007) menggunakan istilah 
substance atau substansi yang merujuk  kepada senyawa 
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kimia yang dicerna manusia dengan tujuan untuk mengubah 
suasana perasaan atau perilaku, selanjutnya dijelaskan 
bahwa meskipun pada awalnya istilah ini dimaksudkan 
untuk obata-obatan psikoaktif seperti kokain atau heroin, 
tetapi defenisi substance sebenarnya juga mencakup obat-
obatan legal yang dapat ditemukan dimana-mana seperti 
alkohol dan nikotin yang terdapat dalam tembakau, serta 
kafein yang terkandung dalam kopi, minuman ringan, dan 
coklat. Padahal obat-obatan atau substansi yang dianggap 
aman ini juga dapat mempengaruhi suasana hati dan 
perilaku dan juga dapat bersifat adiktif. Substansi psikoaktif 
ialah zat yang dapat mengubah suasana perasaan dan/atau 
perilaku sehingga bisa menjadi terintoksikasi (reaksi 
psikologis pada substansi yang dicerna sehingga 
menimbulkan mabuk) atau high atau teler 
menyalahgunakan substansi tersebut dan menjadi 
ketergantungan atau mengalami adiksi atau kecanduan. 

Jadi istilah narkotika, narkoba, napza dan obat-obatan 
terlarang lainnya disebut sebagai zat atau bahan yang dapat 
menyebabkan ketergantungan karena narkoba mengandung 
bahan adiktif dan bahan psikoaktif. Bahan adiktif ini dapat 
memberikan perubahan-perubahan pada aktivitas otak dan 
bahan psikoaktif yang sangat membahayakan tubuh 
manusia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2002). 

Narkoba merupakan zat atau bahan yang 
memberikan kenikmatan sesat tetapi dibalik kenikmatan 
yang dikandungnya diam-diam tersimpan zat yang dapat 
membunuh penyalahguna baik secara perlahan-lahan 
maupun secara langsung. Apabila sesorang dapat terhindar 
dari kematian, dampaknya pun dapat menimbulkan 
gangguan dan kerusakan pada fungsi-fungsi organ tubuh 
manusia (Sinar Indonesia, 2008). 

Kamisah Yusof et al. (2011) berargumen bahwa 
narkoba (drug) memiliki berbagai macam tafsiran, seperti 
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tafsiran dibidang farmasi dan dibidang kesehatan dikenal 
dengan istilah “drug” yang bermakna obat. Secara umum 
istilah  drug dan narkoba memberikan pemahaman yang 
sama yakni sejenis bahan kimia alami atau buatan, apabila 
dimasukkan ke dalam tubuh melalui berbagai cara seperti 
dihirup, dihisap, disuntik, dan dimakan secara langsung 
sehingga menimbulkan efek perubahan bahkan kerusakan 
fungsi-fungsi tubuh individu dari segi fisik dan psikisnya.  

Abdul Gaffar (2010) berpendapat bahwa narkoba 
merupakan bahan yang dapat merusak kesehatan baik 
kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sampai 
mengakibatkan perilaku ketergantungan atau perilaku 
kecanduan. Pendapat senada dilontarkan oleh George 
(1990) yang mengatakan bahwa narkoba merupakan zat 
kimia psikoaktif yang dipergunakan bukan untuk tujuan 
pengobatan adalah dilarang, boleh menyebabkan 
penyalahgunaan secara fisik dan psikologis.  

Manakala Jamaluddin (2012) menyatakan narkoba 
merupakan bahan kimia yang membuat individu kehilangan 
kesadaran jika disalahgunakan. Berbagai pendapat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan suatu zat 
atau bahan yang dapat mengakibatkan kecanduan baik 
secara fisik maupun secara psikologis sampai merusak 
kesehatan bahkan mengakibatkan kematian bagi yang 
menyalahgunakannya. 

 

B. Defenisi Perilaku Penyalahgunaan Narkoba. 

Gordon (2000) mendefenisikan penyalahgunaan 
narkoba telah dilontarkan oleh  yang mengartikan 
penyalahgunaan narkoba ialah tindakan individu yang 
secara langsung mengkonsumsi narkoba jika menghadapi 
berbagai masalah yang sulit terselesaikan. 
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Durand & Barlow (2006) mengatakan 
penyalahgunaan substance ialah seberapa jauh substance itu 
menganggu kehidupan seseorang, apabila substance itu 
mengakibatkan pendidikan, pekerjaan atau hubungan 
dengan orang lain terdisrupsi dan membuat terperosok pada 
situasi yang berbahaya secara fisiologis (seperti selama 
mengemudi), dan jika mengalami masalah-masalah yang 
terkait dengan hukum karenanya, maka individu tersebut 
menyelahgunakan substance. Secara sederhana dikatakan 
penyelahgunaan substance adalah pola penggunaan 
substance psikoaktif yang mengakibatkan distres yang 
signifikan dalam peran sosial maupun okupasional dan 
dalam situasi-situasi yang berbahaya. 

Widjono et al (dalam Kuntari, 2011) menjelaskan 
bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian 
obat secara berkesinambungan, atau sesekali saja tetapi 
berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter. Pendapat itu 
sesuai dengan defenisi dari Departemen Sosial (2007) yang 
menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah 
penggunaan bahan yang dilakukan oleh individu bukan 
tujuan pengobatan dan atau pengembangan ilmu  
pengetahuan dan teknologi. 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa narkoba merupakan 
bahan yang sangat bermanfaat untuk pengobatan, akan 
tetapi jika disalahgunakan akan menyebabkan munculnya 
berbagai macam penyakit baik kepada penyalahguna 
maupun orang lain di sekitarnya (Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia 2002).  

Argumen dari Departemen Kesehatan itu sesuai 
dengan Undamg-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang 
psikotropika pada pasal 7 menyebutkan bahwa “Narkotika 
hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi” (Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009).  



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

173 

 

Merujuk Undang-undang tersebut dapat dimaknai 
bahwa semua bentuk dan jenis perilaku individu yang 
menggunakan bahan atau obat yang bukan untuk 
kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi adalah merupakan defenisi 
perilaku penyalahgunaan narkoba. 

Zat atau bahan yang terkandung pada narkoba 
tersebut banyak sekali disalahgunakan sehingga 
menimbulkan ketagihan ‘addiction’ sampai pada tahap 
memprihatinkan yaitu ketergantungan ‘dependence’ bagi 
penyalahguna  atau bagi pecandu narkotika. Durand & 
Barlow (2007) mengatakan kecanduan atau ketergantungan 
substance adalah pola penggunaan substansi psikoaktif yang 
mengakibatkan distres yang signifikan dalam peran sosial, 
pekerjaan dan dalam situasi-situasi yang berbahaya. 

Yunita  (2010) melontarkan bahwa perilaku 
penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan penggunaan 
zat, narkotika dan obat-obatan adiktif lainnya tanpa tujuan 
pengobatan yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan 
produktif manusia yang mengkonsumsinya. Argumen yang 
sama juga dikatakan oleh Throop dan Castellucci (2005) 
bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan 
penggunaan narkoba diluar pengobatan yang sangat 
membahayakan kondisi fisik, emosional dan mental 
pemakainya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 
dirumuskan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba 
adalah perilaku individu yang mengkonsumsi narkoba tanpa 
hak atau melawan hukum atau menggunakan narkoba diluar 
dari tujuan pengobatan yang sangat membahayakan kondisi 
fisik dan kondisi psikologis remaja. 
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4.2  Psikofarmakologi Narkoba 

Narkoba mempunyai berbagai warna, bentuk, jenis, 
serta pengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan 
kesehatan psikologis, disamping sifat narkoba memiliki 
banyak persamaan, salah satunya ialah sifat ketergantungan 
atau kecanduan (Adisti 2007).   

Maramis (1994) mengatakan bahwa mempelajari 
efek dari obat narkoba dan turunannya disebut dengan 
psikofarmakologi, lebih lanjut beliau mendefenisikan bahwa 
psikofarmakologi adalah mempelajari efek obat pada 
perilaku manusia dan efek ini terjadi melalui perubahan 
aktivitas neural (syaraf), atau mempelajari obat-obat khusus 
yang dinamakan psikotropika yaitu obat yang efeknya pada 
otak dan memiliki dampak terapeutik langsung pada proses 
mental manusia. 

Sundberg et al., (2007) mengatakan bahwa 
psikofarmakologi mengacu pada studi tentang obat-obatan 
yang mengubah aktivitas-aktivitas yang dikontrol oleh 
sistem saraf. Obat-obat neurofarmakologis diresepkan 
secara luas dan golongan agen-agen terapeutik penting 
dipergunakan untuk menangani berbagai patologi mulai dari 
depresi sampai penyakit Parkinson yang menjadi pusat 
perhatian ialah psychotropic pharmaceutical yakni obat-obat 
yang digunakan oleh para dokter dan orang-orang dengan 
kewenangan legal lainnya karena berbagai dampak seperti 
dapat mengubah pikiran atau mengubah suasana perasaan. 
Kecepatan perkembangan obat-obat psikotropika baru, yang 
dimulai pada paruh kedua abad ke-20 tampak masih terus 
berlanjut dan bahkan semakin meningkat saat memasuki 
abad 21. 

Selanjutnya mereka menambahkan bahwa seperti 
pada sistem  lainnya, sistem saraf manusia memerlukan 
mekanisme untuk berkomunikasi. Neurotransmisi yang 
merupakan suatu proses elektrokimiawi, adalah salah satu 
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mekanisme yang digunakan sistem saraf untuk 
berkomunikasi. Neuron-neuron saling menghantarkan 
sinyal-sinyal melalui molekul-molekul, dikenal sebagai 
neurotransmitter yang merupakan bagian integral dari 
sistem saraf, hasilnya adalah aktivitas neural yang 
mengalami peningkatan atau penurunan. Banyak gangguan 
neuropsikologis yang terkait dengan perubahan aktivitas 
atau level neurotransmitter yang abnormal. Intervensi 
medis dimaksudkan untuk menangani gejala-gejala dan 
berusaha mengubah level neurotransmitter dalam sistem 
saraf. Agar proses komunikasi terjadi, dua neuron atau lebih 
harus berinteraksi yang terjadi di seluruh daerah 
persilangan yang disebut sinapsis. Reseptor adalah bagian 
neuron dimana neurotransmitter-neurotransmitter terikat 
sampai menghasilkan sebuah efek. Bahan-bahan kimia 
selain neurotransmitter juga dapat terikat ke reseptor untuk 
menghasilkan atau menghambat aktivitas. Pengikatan obat-
obatan ke reseptor menjadi konsep fundamental 
psikofarmakologi. 

Obat-obat yang terikat direseptor, membentuk suatu 
kompleks yang pada gilirannya menghasilkan perubahan 
pada transmisi sinapsis. Menurut Sundberg et al., (2007) 
menjelaskan bahwa terdapat empat cara transmisi sinapsis 
dapat diubah ke obat-obatan yakni: 

 Obat-obatan dapat memblokir atau mempercepat 
sintesis sebuah neorotransmitter. 

 Obat-obatan atau substance dapat memblokir atau 
mempercepat reuptake sebuah neurotransmitter. 
Reuptake adalah proses dimana neuron presinapsis 
mengambil kembali sebagian neurotransmitter yang 
sebelumnya telah dilepaskan. 

 Obat-obatan hanyalah mempertinggi pelepasan 
messenger kimiawi yang diinginkan. 
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 Obat-obatan dapat memblokir atau mempercepat 
penguraian enzimatik dari berbagai neurotransmitter. 

Keempat mekanisme tersebut masing-masing 
memungkinkan obat-obat resep untuk mengimitasi atau 
menghambat respons neorutransmitter normal. Ketika 
suatu obat meniru tindakan sebuah transmitter neurologis, 
maka obat itu bersifat agonis. Demikian pula sebaliknya jika 
suatu obat memblokir tindakan sebuah transmitter maka 
obat tersebit bersifat antagonis. 

Sundberg et al., (2007) secara detail menjelaskan 
bahwa terdapat berbagai jenis tipe-tipe neurontransmitter-
neurotransmitter yang mempunyai arti terpenting secara 
psikofarmakologis yaitu norepinefrin, dopamin, serotonin, 
asetilkolin dan Gamma Amino Butyric Acid (GABA). 
Kebanyakan neurotransmitter kecuali GABA ditemukan 
pada daerah-daerah focal otak yang disebut nuklei. Nuklei 
otak pada dasarnya ialah daerah-daerah terorganisasi dari 
jaringan saraf yang menyatu untuk mengontrol fungsi-fungsi 
tertentu di sistem saraf. Nuklei neurotransmitter memiliki 
lokasi-lokasi yang bervariasi di sistem saraf. Norepinefrin 
(derivatifnya yakni epinefrin) adalah neurotransmitter yang 
paling sering terbentuk dalam formasi retikuler batang otak. 
Dopamin terutama ditemukan dalam substania nigra dari 
basal ganglia. Produksi serotonin terutama ditemukan 
dalam batang otak dan produksi astelkolin pada umumnya 
tarkait dengan basal forebrain. GABA memiliki lokasi yang 
tersebar dalam sistem saraf. 

 
Klasifikasi dan pengelompokan obat psikotropika 

menurut Maramis (1994) dibagi menjadi empat golongan, 
yaitu: 

 Obat penenang (tranzquilizer), kelompok obat ini 
memiliki efek anti cemas, anti tegang, dan anti agitasi. 
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 Obat melumpuhkan syaraf (neuroleptic), dahulu 
diistilahkan dengan nama major tranzquilizers. 
Disamping memiliki efek anti cemas, anti tegang, dan anti 
agitasi, juga mempunyai efek yang lebih extreme yaitu 
anti schizophrenia dan anti psikosa. 

 Obat anti depresan, terdiri dari dua kelompok, a) 
kelompok timoleptika yang dapat menurunkan depresi 
akan tetapi dapat menimbulkan anti cemas, anti teganh 
dan anti agitasi, b) kelompok thimeretika, yang dapat 
mengurang depresi dan mengaktivasi dan menghilangkan 
hambatan. 

 Psikomimetika (meniru psikosis), efek yang dapat 
ditimbulkan adalah gejala psikotik yang reversible. Contoh 
obat jenis ini adalah LSD dan mescali.  

 
Passer dan Smith (2007) menyatakan bahwa dampak 

narkoba dapat dilihat berdasarkan reaksi kimia, pengaturan 
pada kondisi fisik dan sosial, harapan, genetik dan 
kepribadian.  Kamisah Yusof et al., (2011) juga bahwa 
menegaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba 
sangat tergantung pada dosis dan tapak administrasi. 
Mempergunakan banyak jenis narkoba secara bersamaan 
dapat meningkatkan percepatan proses kerja narkoba atau 
dapat menghalangi proses kerja narkoba tersebut. 
Seterusnya mereka menguraikan bahwa terdapat berbagai 
macam cara untuk mengklasifikasikan narkoba seperti 
dipetakan menurut struktur kimia, strategi tindakan, dan 
menurut sistem kerja narkoba. Salah satu cara penggolongan 
narkoba berdasarkan kelas dan sub kelasnya ditunjukkan 
tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Kelas dan jenis-jenis narkoba 
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Kelas Subkelas Contoh 
Narkoba 

Analgesik/ penahan 
sakit 

Narkotika Morfin 

 Bukan narkotika Aspirin 
Antiinfektif/anti 

jangkitan 
Antikulat 
Antivirus 

Antibakteria 

Sefalosporin 
Penisilin 

 
Antineoplastik/antik

anker 
 Vincristin 

Narkoba 
kardiovaskular 

Antihipertensi 
Antihiperlipidemia 

Diuretik 

Propranolol 
Lovastatin 
Frusemide 

Narkoba sistem 
saraf pusat 

Antiresah 
Antidepresi 
Antipsikosis 

Hipnotik 
Stimulan 

Benzodiazepin 
Venlafaxine 

Chlorpromazin
e 

Barbiturat 
Amfetamine 

Narkoba sistem 
gastrousus 

Antidiarea 
Antiemesis /tahan 

muntah 

Diphenoxylate 
 

Narkoba sistem 
pernafasan 

Antiasma 
Antihistamin 
Dekongestan 

Xylometazoline 

Salbutamol 
Loratadine 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika pada pasal 5 disebutkan bahwa: 
“pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi 
segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang 
berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika”. 
Aturan tersebut diuraikan pada bagian penjelasan bahwa 
dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor 
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Narkotika” hanya untuk industri farmasi (Undang-Undang RI 
Nomor. 35 tahun 2009). 

Penggolongan narkoba secara detail dijelaskan 
termuat dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009, 
pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: “Narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: 
a) Narkotika Golongan I; b) Narkotika Golongan II; dan c) 
Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-
Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan 
penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.   

Pada bagian penjelasan di Pasal 6, disebutkan bahwa 
‘ayat (1)  Huruf a)  Dalam ketentuan ini yang dimaksud 
dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Huruf b) Dalam ketentuan ini yang 
dimaksud dengan ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika 
berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir 
dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Huruf c) Dalam 
ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan 
III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan. Penjelasan pada 
ayat (3) Yang dimaksud dengan ”perubahan penggolongan 
Narkotika” adalah penyesuaian penggolongan Narkotika 
berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan 
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kepentingan nasional (Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 
2009; Wahyuni 2014). 

Passer & Smith, (2007) menggolongkan kelas, jenis, 
dosis dan dampak yang ditimbulkan narkoba dan efeknya 
secara sederhana sesuai dengan karakteristik narkoba, yang 
ditunjukkan melalui tabel 4.2 di bawah ini. 

 
Tabel 4.2 Kelas dan Efek Narkoba 

 

‘Kelas 
Narkoba 

‘Efek Khusus ‘Dosis Risiko 
Tinggi / Kronis 

Depresan 

Alkohol 

Barbituratus 

Ubat Penenang 

Relaksasi, 
menurunkan 

gangguan fungsi 
fisikal dan 
psikologis, 

mengurangkan 
tekanan, gerekan 
refleks, gangguan 

fungsi motorik, 
mengantuk. 

Disorientasi, tidak 
sedar, kematian 

pada dosis 
ekstrim, sesak 

nafas, kulit lembab 
dan dingin, denyut 

nadi kadang 
lambat dan cepat 

Stimulants 
Amphetamines, 

Cocaine, 
Ecstasy 

Denyut nadi, tekanan 
darah, dan mood 

tinggi, menurunkan 
nafsu makan, agitasi, 

sulit tidur, 
meningkatkan 
kewaspadaan. 

Halusinasi, 
paranoid, delusi, 
kejang, gangguan 

kognitif jangka 
panjang, 

kerusakan otak, 
kematian. 

Opiates Opium, 
Morphine, 

Codeine, Heroin 

Euphoria, 
penghilang rasa 

sakit, mengantuk, 
gangguan fungsi 

motorik dan 

Sesak nafas kejang, 
koma, dan 
kematian. 
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psikologis. 

Hallucinogens 
LSD, Mescaline, 
Phencyclidine 

Halusinasi, gangguan 
persepsi dan 

penglihatan, mual, 
kehilangan interaksi 

dengan realiti. 

Reaksi psikotik 
(delusi, paranoid), 

panik, bahkan 
kematian 

Marijuana Euphoria ringan, 
relaksasi, 

peningkatan 
pengalaman 

sensorik, 
peningkatan nafsu 
makan, gangguan 

memori dan reaksi 
waktu. 

Kelelahan, 
kecemasan, 
disorientasi, 
kerusakan 
sensorik, 

memungkinkan 
reaksi psikotik, 

 

Penggolongan yang sama pula, telah diklasifikasikan 
oleh Goldman, (1992) secara detail lengkap dengan dosis 
batas toleransi kandungan obat mengenai obat-obat jenis 
antipsikotik, anti cemas dan antidepresan ditampilkan pada 
tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Daftar obat, dosis antipsikotik, anti 

cemas dan antidepresan 
 

Nama Obat Ekuivalen 
Chlorpromazine 

Penggunaan 
(mg) 

ANTIPSIKOTIK/
NEUROLEPTIK 
Phenothiazines 

  

    Chlorpromazine 1 100 – 1000 
    Thiordazine 
    Mesoridazine 

1 
2 

100 - 800 
50 - 400 
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    Trifluoperazine 36 5 – 60 
    Perphonazine 11 8 – 64 
    Flupenazine 
Thloxanthenes 
    Thiothixene 
    Chorprorhixene 
Butyrophenones 
    Haloperidol 
Olbenzoxazeplne
s 
    Loxapine 
    Clozapine 
Dihydroindolone 
    Molindone 
Depot 
    Fluphenazine       
Decanoate/month 
    Haloperidol         
Decanoate/month 
ANTI CEMAS 
Benzodiazepines 
    
Chlordiazepoxide 
    Diazepam 
    Chlorzepate 
    Ha 
lazepam 
    Prazepam 
    Lorazepam 
    Oxazepam 
    Alprazolam 
Barbiturates 
    Amobarbital 
    Pentobarbital 
    Phenobarbital 
Bbeta-blockers 

85 
 

19 
2 
 

62 
 

7 
1 - 2 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

1 -  60 
 

2 - 120 
100 - 600 

 
2 - 100 

 
20 - 160 
50 – 900 

 
20 – 200 

 
12.5 - 25 

 
50 – 100 

 
 

15 – 200 
6 – 40 

15 – 60 
60 – 160 
20 – 60 

1 – 6 
45 – 120 

1 – 6 
 

60 – 150 
90 – 120 
30 – 120 

 
60 – 240 
50 – 100 

 
75 – 400 
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    Propanolol 
    Atenoid 
Antihistamines 
    Hydroxyzines 
    
Diphenhydramine 
ANTIDEPRESAN 
Heterocyclics 
    Impiramine 
    Amitriplyline 
    Desipramine 
    Nortriptyline 
    Doxepine 
    Proptriptyline 
    Trimipramine 
    Clomipramine 
    Marprotiline 
Monoamine 
oxidase 
inhibitors 
    Phenelzine 
    Isocarboxazid 
    
Tranylcypromine 
Miscellaneous 
    Amoxiphine 
    Trazodone 
    Bupropion 
    Fluoxetine 
Mood Stabilizers 
    Carbamazepine 
    Lithium 
Carbonate 
    Valproic acid 

50 – 300 
 
 
 

150 – 300 
150 – 300 
150 – 300 
50 – 150 

150 – 300 
15 – 60 

150 – 300 
75 – 400 

150 – 200 
 

45 – 90 
30 – 60 
30 – 50 

 
150 – 450 
150 – 300 
200 – 450 

10 – 40 
 

600 – 1200 
600 – 2400 
750 – 300 
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Maslim (1999) menjelaskan bahwa mayarakat luas 
seringkali tidak dapat membedakan antara obat 
psikotropika dangan obat narkotika. Obat psikotropika 
adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan syaraf 
pusat dan memiliki efek utama tehadap aktivitas mental dan 
perilaku. Obat psikotropika niasanya digunakan untuk 
memberikan terapi kepada individu yang mengalami 
gangguan psikiatrik atau gangguan psikologis. 

Manakala obat narkotika adalah obat yang bekerja 
secara selektif pada susunan syaraf pusat dan mempunyai 
efek utama terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa 
nyeri. Obat narkoyika biasanya digunakan untuk analgesic 
(anti rasa sakit), antitusif (mengurangi batuk), anti 
pasmodik (mengurangi rasa mual atau mulas), dan 
pramedikasi anastesi dalam praktek kedokteran. 

Passer & Smith (2007) menjelaskan bahwa terdapat 
beberapa faktor tingkat analisis yang berkaitan dengan 
narkoba yakni a) faktor biologis diantaranya akibat 
agonistik atau antagonistik pada neurotransmisi, melewati 
saraf dan pusat otak akibat reaksi narkoba, respon pada 
kompensasi dan toleransi terhadap pemberian narkoba; b) 
faktor genetik yang mempengaruhi reaktivitas biologi 
terhadap obat tertentu; c) faktor psikologis seperti sikap 
terhadap pengggunaan narkoba, harapan mengenai efek 
narkoba, dan tingkat penyesuaian pribadi individu; d) faktor 
lingkungan seperti norma budaya dan pengalaman yang 
mempengaruhi harapan, aturan fisik, konteks sosial dan 
perilaku penyalahgunaan narkoba.  

 

Argumen yang sama telah dijelaskan oleh Maramis 
(1994) bahwa efek yang ditimbulkan narkoba jenis 
psikotropika diantaranya terjadi hipotensi ortostatik yaitu 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

185 

 

tekanan daran turun ketika individu dalam keadaan berdiri, 
adanya gejala neurologik seperti tremor atau gemetar, 
parkinsonisme (langkah kaki kecil-kecil dan posisi badan 
kaku), dyskinesia (gangguan pengendalian gerakan) seperti 
lidah keluar tak terkendali, gerakan mata yang juga tidak 
dapat dikendalikan.  

Selanjutnya dijelaskan efek samping lainnya adalah 
gangguan autonomic, vegetative atau hormonal seperti 
mengantuk, lelah, mulut kering, tachycardia (detak jantung 
menjadi cepat), sukar buang air kecil, konstipasi (sukar 
buang air besar), pada perempuan adanya gangguan 
menstruasi,penurunan potensi seks, adanya gejala psikiatrik 
seperti hipomanik (kegembiraan secara berlebihan), alergi 
dan icterus (badan menjadi kuning). 

Walaupun demikian, ada beberapa hal yang 
memungkinkan terjadi terkait dengan penggunaan obat 
psikotropika yang diberikan oleh dokter menurut Slamet & 
Markam (2006), yaitu: 

 Terkadang pasien mengurangi dosis yang dianjurkan 
dengan alasan terganggu oleh rasa kantuk, beberapa 
pasien juga menganggap bahwa hanya dengan satu kali 
minum obat mereka akan sembuh, hal ini menyebabkan 
obat yang sudah tepat diberikan oleh dokter pun tidak 
berguna. 

 Pemberian obat psikotropika haruslah sesuai dengan 
dosis tertentu dan memperhatikan efek samping yang 
mungkin terjadi. 

 Beberapa pasien atau keluarga pasien sangat percaya 
pada obat psikotropika ini sehingga melalaikan 
psikoterapi. Hal yang harus diingat adalah bahwa tujuan 
dari pemberian obat psikotropika ini adalah 
menghilangkan atau mengurangi gejala sasaran bukan 
“menyembuhkan”. 
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 Beberapa pasien lain tidak mengonsumsi obat 
psikotropika ini karena takut akan mengalami addiction 
atau ketergantungan. 

 

 

Ketergatungan narkoba atau ketergantungan 
substance menurut Durand & Barlow (2006) adalah pola 
penggunaan substance yang maladaptif yang ditandai oleh 
kebutuhan yang semakin meningkat terhadap substance itu 
untuk memperoleh efek yang diinginkan, efek-efek fisik 
negatif ketika pemakaian substance dihentikan, upaya yang 
gagal untuk mengontrol penggunaannya, dan dibutuhkan 
usaha yang substanceal untuk mendapatkannya atau untuk 
pulih dari efek-efeknya. Ketergantungan substance 
melibatkan pola penggunaan substance yang maladaptif 
meskipun tidak selalu menjadi tergantung yang 
mengakibatkan distres yang signifikan seperti yang tampak 
pada salah satu gejala kriteria di bawah ini dalam kurun 
waktu 1 tahun, kriteria-kriteria adanya gangguan 
ketergantungan substance, yakni: 
 Toleransi yang semakin tinggi untuk substance tersebut 

yang ditandai adanya kebutuhan dalam jumlah yang 
lebih besar untuk mencapai efek yang sama atau 
berkurangnya efek dengan menggunakan jumlah yang 
sama. 

 Gejala-gejala withdrawal atau penggunaan substance 
secara berkelanjutan untuk menghindari gejala-
gejalanya. Withdrawal adalah reaksi fisiologis yang 
negatif dan berat terhadap ketiadaan psikoaktif yang 
dapat diredakan atau dikurangi dengan substance yang 
sama atau serupa. 

 Substance seringkali digunakan dalam jumlah yang lebih 
besar dan dalam waktu yang lebih lama dari maksud 
awalnya. 
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 Keinginan yang persisten atau usaha yang tidak pernah 
berhasil untuk mengontrol penggunaan substance. 

 Diperlukan waktu lama untuk memperoleh atau 
menggunakan substance atau pulih dari efek-efeknya. 

 Kegiatan sosial, kegiatan terkait pekerjaan atau kegiatan 
rekreasional yang penting berkurang secara signifikan 
atau dihindari karena penggunaan substance tersebut. 

 Penggunaan substance berlanjut meskipun diketahui 
bahwa hal tersebut mengakibatkan berbagai masalah 
fisiologis maupun psikologis. 

  

Penjelasan yang sama juga dilontarkan Durand & 
Barlow (2006) menggolongkan substance menjadi lima 
kategori umum, yaitu: 

1. Depresan 

Substance-substance psikoaktif ini membuat perilaku 
menjadi tenang dan dapat menginduksi relaksasi, seperti 
alkohol atau ethyl alcohol, obat-obat sedatif atau penenang, 
hipnotik atau obat tidur dan anxiolityc atau mengurangi 
kecemasan yang termasuk keluarga barbiturat seperti 
amytal, seconal, nembutal dan keluarga benzodiazepin 
seperti valium, zanaz, rohypnol dan halcion. Substance 
kategori ini terutama dapat menurunkan aktivitas sistem 
saraf pusat.  

Barbiturat adalah keluarga kelompok sedatif yang 
disintesiskan pertama kali di Jerman pada tahun 1882. Obat-
obat itu diresepkan untuk membantu agar dapat tidur dan 
untuk menggantikan obat-obatan seperti alkohol dan opium. 
Barbiturat diresepkan secara meluas oleh para dokter 
selama tahun 1930-an sampai 1940-an sebelum properti 
adiktifnya dipahami sepenuhnya. Pada tahun 1950-an 
barbiturat termasuk obat yang paling banyak 
disalahgunakan oleh dewasa di Amerika Serikat. 
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Pada kondisi rendah, barbiturat merelakskan otat-
otat dan dapat menghasilkan perasaan menjadi bugar. Pada 
dosis yang lebih besar dapat menimbulkan hasil-hasil yang 
serupa dengan minum berat dan mengalami masalah dalam 
berjalan, berkonsentrasi dan bekerja. Pada dosis yang sangat 
tinggi otot-otot diafragma bisa sangat relaks sehingga dapat 
mengakibatkan mati lemas. Overdosis barbiturat merupakan 
cara yang banyak digunakan untuk bunuh diri. 

Benzodiazepin yang beredar seperti valium, zanaz, 
rohypnol dan halcion gtelah digunakan sejak tahun 1960-an. 
Pada mulanya obat-obatan ini disosialisasikan sebagai 
sebuah cara pengobatan ajaib untuk mengatasi kecemasan 
hidup ditengah masyarakat berteknologi tinggi yang penuh 
tekanan. Walaupun pada tahun 1980-an Food and Drug 
Assosiation menginformasikan bahwa benzodiasepin 
bukanlah obat yang semestinya untk mengurangi 
ketegangan dan kecemasan akibat stres dan ketegangan 
hidup sehari-hari. Secara umum benzodiasepin jauh lebih 
aman dibandingkan barbiturat dengan resiko 
penyalahgunaan dan ketergantungan yang lebih rendah 
(Warneke, 1991). Tujuan bezodiasepin digunakan untuk 
menenangkan individu dan menginduksi tidur, efektif untuk 
mengatasi kecemasan, berpotensi tinggi mangatasi 
gangguan panik, memengaruhi penglihatan pendengaran, 
kontrol motorik, waktu reaksi dan ingatan, minim memiliki 
kemampuan untuk menolak dorongan atau godaan 
melakukan perbuatan tertentu, kemam;uan intelektual 
makin menurun, gangguan pada proses berpikir, nerasakan 
dan berperilaku. 

Alkohol efek awalnya berupa stimulasi yang nyata, 
pada umumnya mengalami perasaan bugar, hambatan 
berkurang dan menjadi lebih outgoing disebabkan karena 
awalnya tertekan atau melambat adalah pusat-pusat 
hambatan di otak, yang menghalangi kemampuannya 
berfungsi dengan baik, merasa bingung, kemampuan 
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menentukan keputusan berkurang, penglihatan dan 
pendengaran rusak sehingga sangat berbahaya jika 
menyetir.  

Alkohol memengaruhi banyak bagian di tubuh 
manusia, setelah dicerna alkohol melewati esofagus atau 
kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung, sebagian kecil 
diserap, kemudian masuk ke usus halus, di usus halus 
alkohol dengan mudah diserap  ke dalam aliran darah. 
Sistem sirkulasi mendistribusikan alkohol ke seluruh tubuh 
dan mengalami kontak dengan beberapa organ utama 
seperti jantung, sebagian masuk ke paru-paru. Alkohol 
menguap dan dihembuskan. Suatu fenomena yang 
mendasari test breath analyzer yang mengukur tingkat 
intoksikasi. Ketika alkohol berjalan melalui hati, ia pecah 
atau dimetabolisasikan menjadi karbon dioksida dan air 
oleh enzim-enzim (Maher, 1997). Orang berukuran tubuh 
sedang mampu memetabolisasi sekitar  7-10 gram alkohol 
per jam. Jumlah tersebut sebanding dengan satu botol bir 
atau satu gelas anggur atau 1 ons spritus 90-proof (Moak & 
Anton, 1999). 

Durand & Barlow (2006) juga memberikan kriteria 
gangguan intoksikasi alkohol, meliputi perubahan perilaku 
atau psikologis yang maladaptif dan signifikan karena 
mengkonsumsi alkohol, terdapat satu atau lebih dari tanda-
tanda cara bicara seperti tertelan atau slurred speech, 
koordinasi yang terganggu, cara berjalan yang 
sempoyongan, terganggu pada perhatian dan ingatan, dan 
koma. 

 

Dampak utamanya menurunkan tingkat kepekaan 
fisiologis dan dapat membuat rileks. Kategori depresan 
dapat menghasilkan gejala-gejala ketergantungan atau 
kecanduan, toleransi (kebutuhan substance yang semakin 
banyak untuk mencapai efek yang diinginkan dan hilangnya 
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efek dengan terus memakainya dalam jumlah yang sama 
lagi) dan withdrawal secara fisik.  

Menurut kriteria DSM-IV-TR untuk gangguan 
penggunaan obat sedatif, hipnotik dan anxiolityc tidak 
memberikan perbedaan yang substansial. Kriteria gangguan 
yang dapat terjadi adalah perilaku maladaptif atau 
perubahan psikologis selama taua setelah menggunakan 
substance tersebut; terdapat satu atau lebih tanda-tanda 
seperti bicara seperti tertelan atau slurred speech, koordinasi 
yang terganggu, cara berjalan yang sempoyongan, terganggu 
pada perhatian, ingatan, nystamus atau gerakan bola mata 
yang tidak terkendali, koma bahkan meninggal (Durand & 
Barlow, 2006). 

2. Stimulan  

Substance-substance psikoaktif ini membuat perilaku 
lebih aktif, siaga, dan mengangkat suara perasaan seperti 
amfetamin, kokain, nikotin atau produk-produk tembakau 
atau rokok dan kafein seperti kopi dan coklat. 

Pada dosis rendah amfetamin dapat menginduksi 
perasaan gembira, girang, giat, dan mengurangi kelelahan, 
merasa up atau naik ke puncak tetapi setelah periode elevasi 
akan kembali turun dan crush atau terjatuh, dan merasa 
depresi. Pada kuantitas yang cukup, stimulan dapat 
menimbulkan amphetamine use disorder atau gangguan 
penggunaan amfetamin. Amfetamin dimanufaktur di 
laboratorium dan disintesiskan pertama kali pada tahun 
1877 yang digunakan untuk asma dan sebagai nasal 
decongestant atau melegakan sumbatan di hidung, sebagian 
orang mengkonsumsinya untuk mengurangi berat badan 
atau mengurangi nafsu makan. Sebagian obat ini (ritalin) 
diberikan kepada anak-anak Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder atau ADHD yaitu gangguan pemusatan perhatian 
atau hiperaktivitas.  
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Gejala-gejala fisiologis yang dapat muncul selama 
atau tidak lama setelah amfetamin dicerna adalah 
perubahan detak jantung, perubahan tekanan darah, 
berkeringat atau menggigil kedinginan, mual, muntah, 
kehilangan berat badan, kelemahan otot, depresi, nyeri dada, 
kejang-kejang, waktu tidur yang lebih panjang atau koma. 
Amfetamin juga mengakibatkan halusinasi, panik, agitasi, 
delusi paranoid, depresi dan irritabilitas. Amfetamin 
menstimulasi sistem saraf pusat dengan meningkatkan 
aktivitas norepinefrin dan dopamin. Secara spesifik 
amfetamin membantu pelepasan neurotransmitter ini dan 
memblokir reuptake sehingga membuat ketersediaan di 
seluruh sistem menjadi banyak. Jika amfetamin banyak 
dikonsumsi maka norepinefrin dan dopamin dalam sistem 
juga banyak sehingga dapat menimbulkan skizofrenia. 

Seperti pada amfetamin, kokain dalam jumlah kecil 
juga dapat meningkatkan kesiagaan, menghasilkan euforia, 
menaikkan tekanan darah dan denyut nadi, mengakibatkan 
insomnia dan kehilangan nafsu makan. Efek kokain hanya 
dapat berlangsung selama lebih kurang 1 jam. Selama 
mengkomsumsi kokain membuat orang menjadi paranoid, 
jantung berdetak lebih kencang dan tidak beraturan. Kokain 
berada dalam kelompok stimulan ini memiliki efek up and 
down di otak pada sistem dopamin. Kokain memasuki aliran 
darah dan diangkut oleh darah ke otak, di otak molekul-
molekul kokain memblokir reuptake dopamin. 
Neurotransmitter yang dilepaskan di sinapsis menstimulus 
neuron berikutnya dan didaur ulang kemudian 
dikembalikan ke neuron asalnya. Tampaknya kokain terjepit 
ditempat-tempat dimana neurotransmitter dopamin masuk 
kembali ke neuron asalnya dan memblokir reuptake. 
Dopamin yang tidak diambil oleh neuron itu akan tetap 
tinggal di sinapsis menyebabkan stimulasi berulang-ulang 
pada neuron berikutnya. Stimulasi neuron dopamin di 
“pleasure pathway” (tempat di otak yang dapat 
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menumbuhkan perasaan nikmat) menimbulkan keadaan 
‘high’. 

Nikotin dalam dosis kecil menstimulasi sistem saraf 
pusat, dapat menurunkan stres, dan memperbaiki suasana 
perasaan tetapi juga dapat menyebabkan hipertensi, resiko 
penyakit kanker dan jantung. Pada dosis tinggi membuat 
penglihatan kabur, membuat bingung atau kacau bahkan 
kematian. 

Nikotin dihirup masuk ke paru-paru kemudian ke 
aliran darah. Hanya dalam waktu 7-9 detik orang menghirup 
asapnya, nikotin pun sampai di otak. Nikotin menstimulasi 
reseptor-reseptor tertentu nicotine acetylcholine reseptors 
pada formasi retikular oatk tengah dan sistem limbik. Hasil 
penelitian juga membuktikan bahwa nikotin dapat 
memengaruhi otak janin dan dapat meningkatkan peluang 
anak-anaknya menjadi perokok dimasa mendatang jika 
ibunya merokok selama hamil.  

Kafein adalah substansi psikoaktif yang paling banyak 
dikonsumsi orang, dipakai secara reguler lebih 90% dari 
seluruh orang Amerika. Kafein disebut juga gentle stimulant 
atau stimulan yang lembut karena dipandang paling tidak 
merugikan dibandingkan semua obat adiktif tetapi kafein 
masih tetap dapat mengakibatkan caffeine use disorder 
seperti sakit kepala, mengantuk, suasana perasaan yang 
secara umum tidak menyenangkan jika tidak minum kopi. 
Obat ini ditemukan pada teh, kopi, minuman kola dan 
produk-produk kokoa atau biji coklat. 

Kafein dosis kecil dapat meningkatkan suasana 
perasaan dan mengurangi kelelahan. Pada dosis tinggi kafein 
membuat gugup dan insomnia karena kafein memerlukan 
waktu yang lama untuk meninggalkan tubuh manusia. 
Kafein mempunyai blood-half life sekitar 6 jam sehingga 
tidur menjadi terganggu jika dicerna menjelang waktu-
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waktu tidur. Penggunaan kafein secara reguler dapat 
menimbulkan toleransi dan ketergantungan. 

3. Opioid 

Istilah opiate atau opiat, candu dan opium merujuk 
pada bahan kimia alamiah opium poppy yang memiliki 
dampak efek narkotik seperti menghilangkan rasa sakit, 
melambatkan nafas, dan menginduksi tidur. Pada keadaan 
tertentu mengakibatkan opioid use disorder atau gangguan 
penggunaan opioid. Secara luas opioid merujuk pada 
keluarga substance seperti methadon, pethiden dan 
substance yang timbul secara alamiah di otak meliputi 
enkefalin, beta-endorfin, dan dinorfin. Keadaan high atau 
rush yang dialami pemakainya merupakan akibat aktivasi 
sistem opioid alamiah tubuh, dengan kata lain otak telah 
mempunyai opioidnya sendiri yang disebut enkefalin dan 
endorfin yang dapat memberikan efek-efek narkotik. 

Substance-substance psikoaktif ini menghasilkan 
anelgesia atau mengurangi rasa sakit dan euforia temporer, 
orang terkadang diberikan opioid sebelum dan sesudah 
operasi untuk menenagkan dan membantu memblokir rasa 
sakit. Kelompok substance ini seperti heroin, opium, kodein, 
dan morfin. Kriteria gangguan opioid seperti 
kontriksi/penyempitan, dilatasi/pelebaran pupil, dan 
penggunaan opioid dosis tinggi dapat mengakibatkan 
kematian bila pernafasan tertekan secara total. 

4. Halusinogen  

Substance-substance psikoaktif ini mengubah 
persepsi sensorik  atau perubahan persepsi indrawi, dapat 
menghasilkan delusi, paranoid dan halusinasi. Ganja atau 
mariyuana dan LSD atau lyserdic acid diethylamide termasuk 
dalam kategori ini. Halusinogen pada dasarnya mengubah 
cara mempersepsi dunia disekitarnya, penglihatan, suara, 
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perasaan, pengecap, penciuman terdistorsi terkadang secara 
dramatis. 

Ganja adalah obat pilihan pada tahun 1960-1970an, 
walau popularitas ganja menurun tetapi tetap menjadi 
substansi ilegal yang paling rutin digunakan. Ganja adalah 
istilah yang diberikan pada bagian yang dikeringkan dari 
cannabis sativa. Reaksi yang diberikan ganja terhadap orang 
yang mengkonsumsinya adalah suasana perasaan yang 
berubah-ubah, mimpi dimana waktu terasa tidak bergerak, 
pengalaman indrawi yang dipertinggi, melihat warna-warni 
yang tergambar jelas.  

Perasaan jadi bugar yang dihasilkan oleh dosis kecil 
dapat berubah menjadi paranoid, halusinasi dan pusing-
pusng yang berlebihan jika menggunakan dosis yang lebih 
besar lagi. Sayangnya asap ganja berpeluang mengandung 
karsinogen sebanyak yang terkandung pada asap tembakau 
dan penggunaan jangka panjang memberikan kontribusi 
terhadap timbulnya penyakit kanker paru-paru. Sebagian 
besar pengguna ganja menghirup obat ini dengan menghisap 
lintingan daun ganja yang telah dikeringkan sementara 
sebagian lain menggunakan preparasi seperti hashish yang 
merupakan bentuk kering dari resin dalam daun tumbuhan 
betina. Ganja berisi lebih adri varietas bahan kimia yang 
disebut cannabinoids yang dipercaya dapat mengubah 
suasana perasaan dan perilaku. Bahan kimia yang paling 
terkenal tetrahydro-cannabinoids atau THC. Salah satu hasil 
temuan menarik di penelitian tentang ganja adalah bahwa 
otak membuat versi THC-nya sendiri, suatu neurochemical 
(bahan kimia saraf) yang disebut anandamide dari bahasa 
Sanskerta ananda yang berarti kebahagiaan. 

LSD atau lyserdic acid diethylamide adalah obat 
halusinogen yang paling banyak dikenal, diproduksi secara 
sintesis di laboratorium meskipun derivatif-derivatif 
cendawan biji-bijian yang mencul secara alamiah telah lama 
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ditemukan secara historis. Salah satu versi penyakit ini ialah 
ergotisme yaitu mengerutkan aliran darah ke lengan atau 
kaki dan akhirnya mengakibatkan konvulsi, delirium dan 
halusinasi. Ada sejumlah halusinogen lain yang sebgaian 
muncul secara alamiah pada berbagai macam tumbuhan 
seperti pcilocybin (ditemukan pada spesies jamur tertentu, 
lysergic acid amide (ditemukan pada biji tumbuhan morning 
glory), dimethyltryptamine atau DMT (ditemukan pada kulit 
kayu pohon Virola yang tubuh di Amerika Selatan dan 
Amerika Tengah), dan mescaline (ditemukan pada 
tumbuhan kaktus peyote). Kriteria gangguan yang dapat 
timbul yaitu perubahan perseptual, dilatasi atau 
penyempitan/pelebaran pupil, detak jantung cepat, 
berkeringat, dan penglihatan kabur, tremor dan 
inkoordinasi. 

5. Obat-obat lain yang disalahgunakan 

Substance-substance lain yang disalahgunakan tetapi 
tidak pas untuk digolongkan pada salah satu kelompok di 
atas seperti inhalansia (airplane glue atau lem pesawat 
terbang), anaholic steroids, dan obat-obat yang dapat dibeli 
bebas maupun yang harus dibeli dengan resep dokter 
misalnya nitrous oxyde. Substance-substance ini memiliki 
berbagai efek psikoaktif yang khas, dideskripsikan keempat 
kategori di atas. 

Inhalants mencakup beragam substansi yang 
ditemukan pada bahan pelarut yang mudah menguap, 
membuat mudah dihirup masuk ke dalam paru-paru secara 
langsung. Jenis inhalant yang paling sering disalahgunakan 
ada;ah cat semprot,hair spray, thinner cat, bensin, nitrous 
oxide, penghapus cat kuku, dry cleaning-fluid dan pembersih 
noda. Penggunaan inhalant itu paling banyak ditemukan 
dikalangan anak-anak ABG yaitu 13-15 tahun yang berasal 
dari kelas ekonomi rendah. Obat-obat ini dengan cepat 
diserap ke aliran darah melalui paru-paru dengan 
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menghirup baunya dari wadah atau dari kain yang 
ditempelkan ke mulut dan hidungnya. Jika keadaan high 
menimbulkan pusing, inkoordinasi, lesu dan euforia. 

Anaholic-androgenic steroids ialah bentuk sistesis 
dari hormon testosteron. Penggunaan medis yang sah dari 
substance ini difokuskan pada penderita asma, anemia, 
kanker payudara, dan laki-laki yang perkembangan seksual 
tidak adekuta, tetapi daya anabolik ini (yang dapat 
meningkatkan massa tubuh) menjadikannya barang haram 
yang dipakai secara ilegal bagi orang yang ingin 
memperbesar atau menaikkan kemampuan fisik. 

Terkait penggolongan, efek dan tujuan penggunaan 
narkoba secara lengkap di jelaskan pada pasal 7 dan pasal 8 
Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009. Pada 7 
disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bagian penjelasan 
pasal 7 tersebut disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan 
“pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan 
rehabilitasi medis.  Yang dimaksud dengan “pengembangan 
ilmu pengetahuan  dan teknologi” adalah penggunaan 
Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan  dan 
rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, 
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan 
fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, 
penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. 
Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah 
termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak 
Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi 
lainnya (Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009). 

Manakala Pasal 8 disebutkan bahwa: (1) Narkotika 
Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
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kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I 
dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, 
serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. Pada bagian penjelasan Pasal 
8 disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan Narkotika 
Golongan I sebagai:  a. reagensia diagnostik adalah Narkotika 
Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk 
mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh 
seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. b. 
reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I 
tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi 
suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh 
pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan 
(Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009). 

Oleh itu penggunaan obat baik golongan psikotropika 
maupun golongan narkoba harus bijak dan selalu 
memperhatikan dosis atau takarannya dan berada dibawah 
pengawasan dokter karena efek obat-obatan ini langsung ke 
susunan syaraf yang akan mempengaruhi kondisi mental 
individu. Oleh itu sangat diharapkan bahwa untuk 
meminimalkan atau bahkan mencegah kebiasaan perilaku 
penggunaan rokok dan alkohol terutama pada remaja harus 
menjadi perhatian semua pihak sebagai tindakan preventif 
karena penggunaan rokok dan alkohol sering menjadi pintu 
masuk terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. 

 

4.3  Kecenderungan Proses Perilaku Penyalahgunaan 
Narkoba 

Kecenderungan penyalahgunaan narkoba adalah 
besarnya intensitas seseorang untuk menyalahgunakan 
narkoba. Intensitas merupakan suatu usaha sadar yang 
dilakukan individu meraih tujuan yang telah ditetapkan. 
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Intensitas juga dapat dimaknai sebagai indikasi kuatnya 
usaha yang dilakukan individu yang telah direncanakan dan 
mencoba untuk mewujudkannya. Ajzen (1988) menjelaskan 
bahwa intensitas tersebut dapat ditentukan oleh dua hal: 

 Perilaku individu yang terbentuk akibat adanya 
keyakinan subyektif. Keyakinan yang dimaksudkan 
adalah semua jenis informasi yang diperlukan guna 
memperoleh suatu bentuk evaluasi objektif. Hasil 
evaluasi yang telah ada menggiring individu untuk 
menentukan perilaku apakah perilaku tersebut perilaku 
positif atau perilaku negatif. Individu yang memiliki 
banyak informasi mengenai obat atau narkoba, akan 
menganalisis informasi mengenai narkoba tersebut 
sesuai dengan keyakinannya. Apabila individu meyakini 
narkoba itu akan bermanfaat baginya maka menurut 
teori ini dia memiliki perilaku positif terhadap narkoba. 
Demikian pula sebaliknya apabila individu meyakini 
bahwa narkoba itu sama sekali tidak bermanfaat bahkan 
dapat merugikan maka perilaku yang ditampakkan 
terhadap narkoba adalah perilaku negatif.  

 Norma atau aturan subyektif individu, pada hakekatnya 
norma subyektif ditentukan karena ada pengharapan 
dari individu atau sekelompok orang, yang dianggap 
sangat penting dan berpengaruh sehingga individu 
tersebut memiliki motivasi yang tinggi guna mencapai 
harapan yang diinginkan. 

 

Menurut istilah penyalahgunaan narkoba, 
ketergantungan narkoba atau  kecanduan narkoba 
merupakan istilah dalam bidang klinis atau medis-psikiatris 
yang menampakkan adanya karakteristik penggunaan 
narkoba sangat yang bersifat patologis (kerusakan atau 
penyakit) yang perlu dibedakan dengan tingkat penggunaan 
secara psikologis-sosial, yang belum bersifat patologis: 
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a) Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah 
satu atau beberapa jenis narkoba, psikotropika dan zat 
adiktif lain yang dilakukan seseorang atau sekelompok 
orang yang dilakukan secara berkala atau teratur, diluar 
pengobatan untuk indikasi medis, sehingga dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikologis dan 
gangguan fungsi sosial lain. 

b) Ketergantungan narkoba ialah suatu kondisi telah 
terjadi adanya ketergantungan fisik dan psikologis sehingga 
tubuh memerlukan jumlah napza yang makin bertambah 
(toleransi), apabila penggunaannya dikurangi atau 
diberhentikan akan timbul gejala putus zat (withdrawal 
syamptom) dan selalu berusaha memperoleh napza dengan 
cara apapun, agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari 
secara normal. 

c) Tingkat penggunaan narkoba, klasifikasi penggunaan 
yakni:  1) Penggunaan coba-coba atau experimental use, 
yakni penggunaan napza yang bertujuan ingin mencoba, 
untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pengguna 
berhenti pada tahap ini, dan sebagian lain berlanjut pada 
tahap lebih berat; 2) Penggunaan secara sosial atau rekreasi 
atau sosial atau recreational use yakni penggunaan napza 
dengan tujuan kesenangan pada saat rekreasi atau santai. 
Sebagian pengguna tetap bertahan pada tahap ini, namun 
sebagian meningkat pada tahap yang lebih berat lagi; 3) 
penggunaan situasional atau situasional use yakni 
penggunaan pada saat mengalami keadaan tertentu seperti 
ketegangan, kesedihan, kekecewaan untuk menghilangkan 
perasaan-perasaan tersebut; 4) penyalahgunaan atau abuse 
yakni penggunaan sebagai suatu polapenggunaan yang 
bersifat patologis atau klinis (menyimpang) yang ditandai 
oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mapu mengurangi atau 
menghentikan, berusaha berulang mengendalikan, terus 
menggunakan walaupun sakit fisik kambuh. Keadaan ini 
akan menimbulkan gangguan fungsional yang ditandai tugas 
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dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, 
perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan 
terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar 
hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi efektif; 4) 
ketergantungan atau dependence use yakni telah terjadi 
toleransi dan gejala putus zat, bila penggunaan napza 
dihentikan atau dikurangi dosisnya. Agar tidak berlanjut 
pada tingkat yang lebih berat atau kecanduan, sebaiknya 
tingkat-tingkat penggunaan tersebut memerlukan perhatian 
dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu perlu 
dilakukan penyuluhan pada keluarga dan masyarakat.  

Penjelasan detail mengenai istilah yang dipergunakan 
dan melekat terkait narkoba ini dapat dijelaskan sesuai 
dengan Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika yang dituangkan dalam BAB 1 tentang ketentuan 
umum, dan pasal 1 ayat 13 diterangkan bahwa “pecandu 
Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 
psikis” (Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009). 

Pada pasal 1, ayat 14 disebutkan bahwa 
“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai 
oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-
menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan 
efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi 
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala 
fisik dan psikis yang khas”. Manakala pada pasal 1, ayat 15 
dituliskan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang 
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” 
(Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009).   

Irwanto (1983) dan Yatim (1991) mengemukakan 
lima jenis orang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba 
yaitu bukan pengguna narkoba, penyalahguna secara cuba-
cuba, penyalahguna secara kegembiraan saja, pengguna 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

201 

 

narkoba secara tetap, dan pengguna narkoba secara 
ketergantungan.  

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hadjam 
(1988) dan Furhmann (1990) mengatakan proses 
kecenderungan keterlibatan individu dalam penyalahgunaan 
narkoba melalui beberapa tahap, yakni: 

1. Berkenalan dengan narkoba ialah menunjuk kepada 
tingginya minat individu terhadap informasi tentang 
kenikmatan narkoba. 

2. Mencoba-coba menggunakan narkoba, yaitu menunjuk 
kepada tingginya minat individu guna mencoba pertama 
sekali setelah memperoleh informasi mengenai narkoba 
karena curiosity, desakan dari kawan maupun dorongan 
lingkungan sekitar. 

3. Menggunakan narkoba secara having fun, menunjuk 
kepada tingginya minat individu menggunakan narkoba 
secara berkala khasnya pada masa pesta bersama kawan-
kawan. 

4. Menggunakan narkoba secara teratur tanpa adanya 
ketergantungan, tingginya minat individu menggunakan 
narkoba secara tetap dalam masa tertentu. 

5. Menggunakan narkoba secara tetap karena adanya unsur 
ketergantungan, fisik maupun secara psikologis. 

6. Menghentikan penggunaan narkoba dengan kegiatan 
terapi, yaitu tingginya minat individu untuk 
menghentikan perilakunya terhadap penyalahgunaan 
narkoba. 

 

Manakala Ratnasingam dan Rahman (1990) 
menguraikan lima jenis proses individu menjadi 
penyalahguna, yaitu a) penyalahguna yang mengalami 
penyakit emosi, b) penyalahguna normal, c) penyalahguna 
profesional yang juga menjadi kejahatan, d) penyalahguna 
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yang kekurangan sosialisasi dan, e) penyalahguna yang 
mencari rangsangan sensasi.  

Faupel (Ratnasingam & Rahman, 1990) menjelaskan 
empat tipe proses individu menyalagunakan narkoba, yakni 
1) penyalahguna kadangkala atau occasional user, 2) 
penyalahguna biasa stabil atau stabilized junkie; 3) 
penyalahguna biasa yang tidak rutin atau free-wheeling 
junkie; dan 4) penyalahguna yang tidak dapat mengontrol 
diri atau street junkie.  

Pendapat senada lain yakni Cohen (dalam 
Ratnasingam & Rahman, 1990) yang telah menguraikan lima 
jenis proses individu menjadi penyalahguna narkoba ialah: 

a. Pengguna yang mengalami penyakit emosi, individu ini 
dianggap mengalami masalah emosi sejak muda seperti 
sering murung, mencoba bunuh diri, dan pernah 
menerima perawatan psikiater. 

b. Pengguna normal yaitu individu yang memiliki kelebihan 
sosial seperti pendidikan dan taraf sosio-ekonomi tinggi. 

c. Pengguna professional yang juga menjadi penjahat, 
individu ini dijangka pernah melanggar undang-undan 
sejak remaja. 

d. Pengguna yang kekurangan sosialisasi yaitu individu dari 
keluarga bermasalah, pernah dibiarkan dan kurang 
dididik. 

e. Pengguna yang mencari sensasi, yaitu berasal dari 
keluarga stabil tetapi memiliki masalah adaptasi seperti 
suka bergaduh, sering bolos sekolah, dan bersifat 
hiperaktif. 

Kecenderungan proses perilaku penyalahgunaan 
narkoba dapat diartikan sebagai dorongan penekanan 
kepada keterlibatan remaja menyalahgunakan narkoba 
secara sengaja tanpa tujuan yang dibolehkan perobatan yang 
berawal dari tahap coba-coba sampai kepada tahap 
ketergantungan. Perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut 
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dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikologis 
seseorang, diikuti dengan akibat sosial yang tidak 
diinginkan. 

 

4.4  Penelitian Terkait Perilaku Penyalahgunaan 
Narkoba 

 Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kaitan 
antara remaja dan narkoba. Penyelidikan Muhammad 
Syamsul (2006) mengenai tahap pengetahuan murid 
Sekolah Rendah terhadap penyalahgunaan bahan 
mengatakan bahwa masih ramai murid sekolah rendah yang 
tidak disosialisasikan tentang bahaya narkoba. Manakala 
pengetahuan tentang bahaya rokok dikatakan faktor utama 
yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. 

 Penelitian Jamaluddin Kudin (2005) juga 
menunjukkan penekanan terhadap pengetahuan tentang 
bahaya narkoba. Menurutnya jika pelajar mengetahui 
tentang bahaya narkoba, ketahanan diri akan meningkat dan 
juga dapat menolak desakan yang menyebabkan mereka 
menyalahgunakan narkoba. Hasil penelitian dapatan 
tersebut telah membuktikan bahwa program pendidikan 
pencegahan narkoba menunjukkan para pelajar sekolah 
kurang berminat untuk menyertai program ini dengan 
alasan mereka memperoleh maklumat tentang narkoba di 
media massa dan sebagainya.  

Pemikiran tersebut akan memberikan pengaruh yang 
negatif kepada program yang dilaksanakan dan sukar untuk 
sekolah mencapai tujuan pendidikan pencegahan narkoba 
yaitu untuk membentuk pelajar yang mengetahui dan sadar 
tentang bahaya narkoba dan berupaya membina kepahaman 
diri dari pengaruh narkoba (Buku Panduan Guru, 1994). 

 Austin et al., 2007 dalam journal A New Look at Drug 
Testing: With good Communication, schools can win the 
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support of Parents and Studentsfor drug Testing Program, 
menunjukkan penglibatan pelajar dalam program ini 
semakin meningkat di mana mereka sadar akan keperluan 
untuk mendapatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba. 
Program pencegahan ini bertujuan untuk menggalakkan 
pembicaraan mengenai penggunaan narkoba di rumah dan 
menyediakan barbagai cara kepada anak-anak guna 
melawan tekanan dari rekan sebaya. Sebanyak 17% dari 900 
pelajar dari San Clemente High School telah menggunakan 
program pencegahan narkoba ini untuk menyatakan tidak 
pada narkoba walaupun mereka tidak menyertai program 
tersebut. Sebanyak 15% pelajar yang berhenti menggunakan 
narkoba setelah menyertai program tersebut manakala 57% 
dari mereka berkata program seperti ini sangat membantu 
dan perlu diteruskan dimasa mendatang. 

 Penelitian Mahmood & Yahya Don, (2005) tentang 
Program Pendidikan Pencegahan Narkoba SLAD: apakah 
berpengaruh mencapai tujuan, telah membincangkan 
tentang strategi yang dijalankan oleh negara untuk 
mengurangi permintaan terhadap narkoba. Hasil dapatan 
penelitian, berlaku peningkatan terhadap pengetahuan 
tentang narkoba kepada pelajar yang mengikuti program 
SLAD. Walaupun hanya 6 bulan menyertai program tersebut 
tetapi pelajar masih mengenai narkoba dan pengetahuan 
mengenai terpelihara. 

 Dusenbury (1996) mendapati pendidikan 
pencegahan narkoba sama ada untuk masyarakat umum 
maupun di sekolah adalah sangat berkesan dan sesuai untuk 
diaplikasikan bagi mengurangkan masalah narkoba dalam 
jangka panjang. Program pendidikan pencegahan narkoba 
bertujuan meningkatkan pengetahuan golongan remaja 
mengenai narkoba dan mendorong pelajar sekolah menjauhi 
narkoba. 
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 Purba dan Saragih (2011) melakukan penelitian 
dinamik faktor-faktor ketahanan diri pada mantan pencandu 
narkoba di Medan Sumatra Utara. Hasil menunjukkan bahwa 
faktor ketahanan diri yang ada dalam diri Remaja I dan II 
membantu mereka dalam proses pemulihan. Pada remaja I 
faktor ketahanan diri itu berkembang ketika ia mengikuti 
pelatihan dan pendidikan dasar di PMI selama satu tahun. 
Sementara itu, pada Remaja II faktor ketahanan diri 
berkembang pada saat ia masuk ke rehabilitasi untuk kedua 
kalinya dan mengikuti berbagai training dari rehabilitasi 
tersebut. 

 Back, et al., (2011) membandingkan karakteristik 
demografi, keparahan penggunaan narkoba, dan daerah 
terkait lainnya. Perbedaan gender penting di profil klinik 
opioid tergantung individu diamati berkaitan dengan 
keparahan penggunaan narkoba, keinginan, kondisi medik, 
dan penurunanfungsi bidang terkait. Hasil meningkatkan, 
memahami karakteristik dari pengobatan mencari pria dan 
wanita dengan ketergantungan opioid, dan berguna 
meningkatkan identifikasi, pencegahan, upaya pengobatan.  

Tracy Cathline, et al 2011 penelitian ini mengevaluasi 
dampak dari bimbingan rekan dan ditingkatkan Dual 
Recovery Treatment (DRT) pada individu rawat inap, 
menyalahgunakan zat,dan memiliki sejarah recidivism tinggi 
di New York University School of Medicine & New York 
Harbor Health-care System,  USA.  

Yin et al., 2011 menggambarkan demografi dan 
penyalahgunaan produk Coricidin pada anak-anak di Illinois 
dan untuk menghitung muatan total perkiraan dengan 
sistem perawatan kesehatan. Usia rata-rata adalah 15.7 
(15,8) tahun. Pasien dengan disposisi data yang tersedia, 
28,6% dirawat di perawatan unit kritis 15,2% ke rumah 
sakit perawatan unit non kritis, 6,3% rawat inap dirawat 
psikiatri perawatan, dan 46,4% dievaluasi dalam keadaan 
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darurat. Hasilnya penyalahgunaan produk coricidin terus 
menjadi masalah khususnya dikalangan remaja. Orangtua 
dan dokter perlu terus menyadari penyalahgunaan dan 
dipertimbangkan penjualan untuk remaja.  

Pope et al., 2011 di University of Arkansas for Medical 
Sciences, Little Rock, USA. Memahami karakteristik 
pengguna kokain dan dipedesaan yang dapat membantu 
pencegahan, pendidikan, dan pengobatan serta upaya untuk 
mengatasi penggunaan stimulant. Wanita menggunakan 1,8 
kali kokain dibandingkan laki-laki. Temuan menunjukkan 
profil yang berbeda dan pola penggunaan kokain untuk 
lelaki dan pengguna wanita di daerah pedesaan. Temuan di 
perkotaan berdasarkan gender kerentanan konsekuensi 
negatif dari penggunaan kokain. 

Lisham, et al., pada tahun 2011 menyelidiki “Parental 
Prescription Opioid Abuse and the Impact on Children at New 
York”, mengidentifikasikan karakteristik menyalahgunakan 
opioid orangtua berhubungan dengan gangguan global yang 
lebih besar dari anak mereka.  

Assessing Drug Use During Follow-up: Direct 
Comparison of Candidate Outcome Definition in Pooled 
Analyses of Addiction Treatment Studies at USA dilakukan 
oleh Korte, et.al (2011), terdapat korelasi yang tinggi 
diantara semua hasil calon dengan tidak ada yang signifika 
nintervensi berpengaruh pada penggunaan obat selama 
masa tindak lanjut. Menunjukkan potensi utility dan dampak 
UDS menggabungkan dan melaporkan data untuk penilaian 
penggunaan narkoba.  Hasil lain menunjukkan kemungkinan 
perbedaan dalam keberhasilan intervensi oleh gender dan 
etnis, tetapi menyoroti kebutuhan untuk hati-hati 
menafsirkan interaksi diamati.   

Tahun 2011 Abrams et al., di University Health 
Service, USA melakukan penelitian mengenai ‘Failure of 
Collage Students to Complete an Online Alcohol Education 
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Course of Predictor of High-Risk Drinking that Requires 
Medical Attention’. Dapatan penelitian yaitu pelajar yang 
gagalmengambil kursus online 4,64 kali lebih dibandingkan 
mereka yang selesai itu mengalami alcohol 
(p<.0001), sementara mereka pelajar yang telah sebahagian 
menyelesaikan kursus itu 1,52 kali lebih 
boleh (p<.0001). Jumlah alkohol secara kursus online dan 
gender tidak signifikan berhubungan. Kampus harus 
mempertimbangkan apakah pelajar yang gagal untuk 
menyelesaikan kursus secara online alcohol harus ditandai 
untuk intervensi yang terfokus (wawancara singkat, 
motivasi, pendidikan wajib kelas). Ini adalah studi pertama 
untuk menunjukkan hubungan antara tahun pertama kuliah 
pelajar selesai kursus alkohol secara online dan selanjutnya 
minum berisiko tinggi yang memerlukan perhatian medis.  

Limblad, et al., 2011 di The EMMES Corporation 
ockville, MD, USA “Strategies for Safety Reporting in 
Substance Abuse Trials” Menjelaskan strategi baru 
menggunakan standard elemen data untuk mendefinisikan 
ambang batas untuk mengurangi beban, pelaporan 
keselamatan dan menjelaskan dampak strategi tinjauan 
retrospektif data pada pelaporan keselamatan. Penilaian 
keselamatan harus disesuaikan dengan risiko peserta. 
Gender Research in the National Institute on Drug Abuse 
(NIDA) National Treatment Clinical Network Trials : A 
Summary of Findings.  

Penelitian dilakukan oleh Grienfield, et. al pada tahun 
2011. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba di obat 
Nasional Uji Coba Klinik Pengobatan Penyalahgunaan 
Jaringan (CTN) didirikan untuk mendorong penelitian 
praktik pengobatan penyalahgunaan zat. Komparatif efektif 
protokol spesifik gender untuk mengurangi perilaku 
berisiko. Temuan dari uji klinik dan diterbitkan CTN studi 
yang berhubungan dari Januari 2000 sampai maret 2010. 
Artikel ini merangkum berkaitan dengan gender temuan 
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dari uji klinik CTN dan studi terkait, berfokus pada sejarah 
trauma, kehamilan,  gangguan kejiwaan lainnya, dan risiko 
HIV. 

Tross et al., 2011 meneliti “NIDA’s Clinical Trial 
Network: An Opportunity for HIV Research in Community 
Substance Abuse Treatment program” di New York State 
Psychiatric Institute. HIV terus menjadi persoalan yang 
signifikan diantara pengguna narkoba dan teman seksual di 
AS. CTN menawarkan platform nasional untuk efektivitas uji 
coba intervensi HIV pada komunitas program pengobatan 
penyalahgunaan obat. Artikel ulasan konteks (1) HIV untuk 
pekerjaan ini (2) proses kolaboratif antara penyedia, 
peneliti, dan National Institute on Drug Abuse CTN staf, yang 
bekerja CTN HIV didasarkan, (3) hasil CTN HIV protokol dan 
analisis sekunder HIV dalam CTN protokol non-HIV, dan (4) 
implikasi untuk efektivitas intervensi HIV di masa depan 
pada program pengobatan masyarakat penyalahgunaan zat.  

Postel et al., pada tahun 2011 menyelidiki 
“Charactristics of Problem Drinkers in E-therapy versus Face-
to-face Treatment” di Enschede, The Netherlands. Penelitian 
membandingkan populasi klien dari program e-terapi 
(asynchronous client-terapis komunikasi melalui Internet) 
dan perlakuan face to face. Penelitian menunjukkan 
karakteristik dasar dari e-terapi dan tatap muka klien 
berbeda berdasarkan gender, tingkat pendidikan,pekerjaan 
situasi, perawatan alkohol sebelumnya, dan usia. 
Pengobatan Program e-terapi berhasil menarik klien 
daripada pengobatan secara tatap muka. Hal ini 
menunjukkan e-terapi mengurangi hambatan untuk fasilitas 
pengolahan dan meningkatkan akses. Namun, populasi e-
terapi berubah dari waktu ke waktu.  

A Comparison of Cognitive Function in Patients under 
Maintenance Treatment with Heroin, Methadone, or 
Buprenorphine and Healthy Controls: An Open Pilot Study. 
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Penelitian dilakukan Soyka, et .al (2011) di RSJ Munich 
University Hospital, Jerman. Membandingkanfungsi kognitif 
dalam kontrol sehat danopioid tergantung pasien yang 
diobati dengan Buprenorfin, Heroin, atau pemeliharaan 
methadone. Penelitian ini memberikan bukti fungsi kognitif  
lebih terganggu pada pasien di bawah pemeliharaan 
pengobatan heroin dibandingkan pada pasien yang 
menerima Buprenorphine atau Methadone dan dalam 
kontrol sehat.  

Peranan penyelidik Kepolisian Republik Indonesia 
dalam penanganan tindak pidana narkoba di Sumatra Utara 
telah dilakukan Siahaan (2009), Pendekatan normatif secara 
deskriptif yuridis dengan menggunakan penelitian 
kepustakaan. Hasilnya ada 2 faktor penghambat penanganan 
penyalahgunaan narkoba yaitu kurangnya partisipasi 
masyarakat dan minimumnya anggaran sehingga tidak 
maksimal mengungkap penyalahgunaan narkoba.  

Haryono (2009) meneliti kebijakan formulasi 
hukuman terhadap pelaku narkoba di Semarang 
menggunakan library research, penelitian terhadap data 
sekunder. Kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang 
Narkoba di Indonesia yang ada selama ini belum 
diaplikasikan idea kasuseimbangan individu sebagai nilai-
nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan 
Formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika 
yang berlaku sampai saat ini masih tersirat suatu pandangan 
bahwa pidana mati hanya mengedepankan perlindungan 
kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi bahwa 
pidana sebagai sarana mencegah kejahatan.  

Hubungan antara locus of control dengan strategi 
daya tindak stres IDU (Injection Drug User) di Surabaya 
diselidiki Arkana (2008). Hasil kuantitatif menunjukkan 
tidak ada hubungan locus of control dengan strategi daya 
tindak stres pada pekerja pendamping IDU. Terdapat faktor 
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lain yang mempengaruhi strategi daya tindak stres 
seseorang, antara lain situational appraisals, jenis masalah, 
penilaian diri, keadaan fisiologi, dukungan sosial orang 
terdekatnya, tingkat pemahaman terhadap agama, dan 
stressor lain pada saat bersamaan. 

Afandi et al., (2008) meneliti faktor risiko 
penyalahgunaan obat di kalangan pelajar Sekolah Menengah 
Atas. Remaja 210 pelajar di Pekanbaru. Drug Abuse 
Screening Test (DAST-10) mengukur tingkat penyalahgunaan 
obat dan faktor-faktor risiko. Hasil menunjukkan bahwa 
67.2 % remaja tidak bermasalah dalam penyalahgunaan 
obat. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis 
kelamin, tempat tinggal dengan ibu bapa, prestasi akademik, 
mempunyai teman yang merokok dan mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler dengan tingkat penyalahgunaan obat. 
Analisis regresi logistik didapatkan bahwa faktor tempat 
tinggal (OR = 3.969, p = 0.002), mengikuti kegiatan 
ekstrakuriler (OR = 0.316, p = 0.001) dan kebiasaan 
merokok (OR=0.227, p=0.001) merupakan faktor risiko 
terhadap penyalahgunaan obat. DAST-10 dapat digunakan 
sebagai alat penyaring dan salah satu upaya pencegahan 
untuk mengenal pasti secara dini penyalahgunaan obat. 

Penelitian senada yang dilakukan Yayasan Anak Cinta 
Bangsa (YCAB) menguak banyaknya anak di rentang usia10-
13 tahun menjadi pencandu zat yang sangat bebahaya itu. 
Berawal dari menghisap rokok, anak dan remaja yang 
mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan mencoba sesuatu 
yang baru maka ia akan beralih pada zat lain yang akan 
memberikan sensasi dan kenikmatan yang lebih, yaitu 
narkoba. Tingginya penularan HIV/AIDS, diantaranya 
ditularkan melalui jarum suntik secara bergiliran, beberapa 
penelitian juga menyatakan kecendrungan pencandu 
narkoba melakukan hubungan seks sebelum atau sesudah 
menggunakan narkoba, sehingga makin memperparah 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Penelitian juga 
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menunjukkan ikatan kuat antara anak dan orang tua punya 
faktor besar dalam mencegah anak terjerat narkoba yang 
ada di lingkungan kita. 

Nuzuliah (2005) melakukan penelitian mengenai 
pengaruh perilaku beragama dan nilai sosial obat terhadap 
intensitas penyalahgunaan obat pada remaja di Sekolah 
Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang, Jawa Timur. Hasil 
penyelidikan mendapati bahwa  pengaruh yang signifikan 
antara perilaku beragama dan nilai sosial obat terhadap 
intense penyalahgunaan obat pada remaja. Terdapat 
hubungan negatif antara perilaku beragama dengan intense 
penyalahgunaan obat manakala nilai sosial obat memiliki 
hubungan positif dengan intensitas penyalahgunaan obat. 

Mohd Zaidi (2004) melaksanakan penelitian tentang 
pemulihan komunitas yaitu pemasukan sosial bekas 
penyalahguna rumah Sahabat Insaf di Kuala Muda, Malaysia. 
Penelitian berdasarkan perspektif sosiologi devian untuk 
membina dan membangunkan satu program pemulihan 
komunitas, mempercepatkan proses pemasukan sosial 
bekas penyalahguna ke dalam komunitas. Penelitian 
kualitatif mendapati bahwa konsep pemulihan berasaskan 
komunitas telah meningkatkan sikap mengontrol diri sendiri 
(self-control), dan pemerkasaan diri (empowerment) bagi 
mempertahankan hak mereka untuk hidup bersama 
sehingga menjadi produktif sebagai seorang masyarakat. 

Wills et al., (2003) meneliti mengenai kasus 
keagamaan terhadap tekanan hidup pengguna bahan 
berbahaya di kalangan remaja. Data dikumpulkan dari 1.182 
pelajar peringkat 7 sehingga 10 melalui penelitian sebanyak 
empat kali. Alat pengukuran menggunakan skala nilai-nilai 
agama. Temuan penelitian mendapati tidak ada kaitan 
antara keagamaan dengan pengguna bahan berbahaya, sama 
ada alkohol, rokok, dan narkoba. Manakala keagamaan 
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terbukti dapat mengurangi tingkat tekanan hidup di 
kalangan pengguna bahan berbahaya. 

 Penelitian yang dilaksanakan Olthuis et al. (2011) 
menunjukkan bahwa atlet pelajar mempunyai risiko yang 
tinggi penggunaan alkohol. Penelitian ini mengkaji pengaruh 
sosial dan kognitif pada penggunaan alkohol atlet dengan 
mengeksplor hubungan antara norma injunksi (ibu bapak, 
rekan sebaya dan kelulusan pelatih) dan penggunaan 
alkohol berbahaya dalam kalangan atlet pelajar dan menguji 
apakah hasil alkohol jangka dan penilaian pengetahuan 
bahaya bahan berperanan sebagai mediator. Sampel (n = 
301; min umur =19.4, SD = 1.3) mengisi daftar penelitian 
laporan diri menilai tingkah laku minum dan persepsi 
penggunaan alkohol mereka dalam lingkungan sosial 
mereka. Melalui model persamaan struktur (SEM) pada 
semua satu kasus, didapati pengaruh langsung injuksi dan 
bahaya penggunaan alkohol. Terdapat penilaian negatif 
variabel pengantara hubungan antara kelulusan rekan 
sepasukan dan penggunaan alkohol berbahaya. Norma 
injunksi muncul sebagai satu faktor penting dalam 
penggunaan alkohol pada atlet pelajar .  

Zamboanga et al. (2009) mengkaji orientasi Hispanik 
dan orientasi Amerika yang dikaitkan dengan penggunaan 
bahan (rokok, alkohol, dan ganja) secara langsung dan tidak 
langsung melalui tekanan akulturasi sebagai variabel 
mediator dan harga diri. Sampel sebanyak 347 remaja awal 
Hispanik (50.7% lelaki; min umur = 12.57, SD = 0.92, julat 
11-15) di dua sekolah menengah di barat Michigan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harga diri muncul sebagai 
peramal yang paling konsisten kebarangkalian dan tingkat 
penggunaan bahan. Identitas etnis positif yang berkaitan 
dengan risiko untuk menggunakan bahan, tekanan budaya 
dan harga diri berperanan sebagai pengantara dalam 
hubungan orientasi budaya Hispanik dengan penggunaan 
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alkohol. Harga diri merupakan faktor pelindung yang paling 
penting terhadap penggunaan bahan.   

 Penelitian senada lain telah dilaksanakan Abikoye 
(2012) yang mengkaji peranan faktor-faktor kognitif, 
kebimbangan sosial dan efikasi diri yang berkaitan dengan 
situasi sosial dengan mediator ialah pengetahuan bahaya 
alkohol. Penelitian menggunakan the Brief Intervention for 
Socially Anxious Drinkers (BISAD, n = 21) berbanding dengan 
psikopendidikan alkohol (n = 20) dalam sampel kolej 
peminum berbahaya dengan kebimbangan sosial. Analisis 
pengantaraan menunjukkan bahwa penurunan jangkaan 
alkohol yang positif dan peningkatan minuman keengganan 
efikasi-diri dalam situasi sosial menyumbang sejumlah besar 
varians dalam hasil rawatan seperti yang diukur oleh jumlah 
kuantitas pengambilan alkohol, hari minum berat pada 
bulan lalu dan masalah yang berkaitan dengan penggunaan 
alkohol. Hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 
peningkatan pemahaman tentang peranan faktor-faktor 
kognitif dalam hasil perawatan alkohol, pengaruh campur 
tangan bertujuan untuk mengurangi minum berbahaya dan 
kebimbangan sosial. 

Penelitian Jessica (2010) adalah dengan variabel 
bahaya minuman alkohol bagi sopir komersial dan sopir 
pribadi. Data dikumpulkan di taman motor, Ibadan, Nigeria. 
Sampel sebanyak 566 sopir (241 sopir komersial dan 325 
sopir pribadi). Kebanyakan sopir adalah lelaki,  the Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT) digunakan untuk 
mengukur bahaya minum alkohol. Variabel psikologis adalah 
optimis dan variabel demografi termasuk umur, jenis 
kelamin, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan 
dan pendapatan. Variabel lingkungan termasuk kedudukan 
berhampiran dengan vendor alkohol atau titik jualan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 45% sopir komersial dan 
25% sopir pribadi berada pada tingkat berbahaya alkohol. 
Bahaya minum alkohol berdasarkan umur, pendidikan, 
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pendapatan, tempat berdekatan dengan kedai-kedai arak, 
optimis dan norma minum dilihat walaupun semua variabel 
dimasukkan dalam model regresi. Variabel ini menyumbang 
sebagian besar dari varians dalam minum berbahaya. Oleh 
itu variabel psikologis seperti alam sekitar dan demografi 
adalah penting dalam memahami bahaya penggunaan 
alkohol dikalangan supir. 

Myers et al. (2009) mengkaji budaya peningkatan 
risiko penggunaan narkoba dikalangan remaja Hispanik 
dengan sampel 714 remaja Hispanik di sekolah tinggi 
alternatif di selatan California. Pembudayaan, diukur dengan 
penggunaan bahasa, telah dikaitkan dengan peningkatan 
risiko alkohol seumur hidup, ganja dan alkohol, rokok, ganja 
dan penggunaan narkoba keras, umur, status sosioekonomi, 
dan jenis kelamin. Keputusan analisis mediator 
menunjukkan bahwa pengaruh rekan sebaya adalah 
pengantara dalam hubungan antara pembudayaan dan 
alkohol seumur hidup, dan alkohol, rokok, dan penggunaan 
narkoba keras. Keputusan ini memberikan bukti bahwa 
pengaruh sosial rekan sebaya adalah satu variabel mediator 
penting yang perlu dipertimbangkan jika meneliti hubungan 
antara kebudayaan dan penggunaan rokok, alkohol dan 
narkoba.  

Oleh itu penelitian yang telah dilakukan ini, 
merupakan suatu penelitian preventif yang dapat 
dideskripsikan bahwa perilaku mengelakkan atau perilaku 
menghindari penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan 
melalui aspek kompetensi psikologis para remaja yaitu 
pengaruh kompetensi psikologis (religiusitas) terhadap 
penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Makassar. 
Kompetensi psikologis tersebut hanya faktor religiusitas 
yang menjadi fokus utama pengaruh terhadap terjadinya 
perilaku penyalahgunaan narkoba dalam kalangan remaja. 
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4.5 Dalil tentang Bahaya Perilaku Penyalahgunaan 
Narkoba 

Ada beberapa dalil dalam AlQuran dan hadist 
Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bahaya dan 
keharaman menyalahgunakan narkoba. Adapun dalil-dalil 
tersebut: a) QS. Al-Baqarah: 195; b) QS. An-Nisa: 29; dan c) 
QS. Al-A’raf: 157; d) QS. Al-Baqarah: 219; e) QS. An-Nisa: 43; 
dan f) QS. Al-Maidah: 90-91. 

Pertama, pada surah Al-Baqarah: 195 tentang 
larangan membinasakan diri sendiri. Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 

ذِ   خَ ذِ يْ ذِ   ذِ يْ   خَ خَ يْفذِ صُ يْ  اخَ   ٱوّٰ خَ يْ ذِ يْ صُ يْ   صُ يْ صُ يْ   خَ خَ   ذِالَّ  ۛ  خَ خَ يْ ذِ صُ يْ  ۛ  ا لَّهيْ صُ خَ ذِ   ذِاخَى  ذِ    صُ ذِ ُّ   ٱوّٰ
  ايْ صُ يْ ذِ ذِ يْاخَ 

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan 
dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah 2: 
Ayat 195). 

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa seharusnya 
sebagai individu muslim harus menjaga perilakunya dengan 
sebaik mungkin. Hindari segala macam bentuk perilaku 
negatif termasuk perilaku penyalahgunaan narkoba ini, yang 
dapat menjerumuskan langkah seseorang ke dalam jurang 
kehancuran. Kehancuran yang merusakkan kondisi fisik dan 
kondisi psikis dari para penyalah Guna narkoba.  

Akibat mengkonsumsi narkoba akan memberikan 
kebinasaan pada diri sendiri dan juga akan memerikan 
dampak negatif terhadap lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah dan lingkungan masyarakat individu tersebut serta 
membinasakan hidup dan masa depan. 

Kedua ayat AlQuran terkait bahaya perilaku 
penyalahgunaan narkoba ini terdapat pada QS An-Nisa: 29. 
Ayat tersebut memberikan peringatan keras bahwa 
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janganlah membunuh dirimu sendiri. Membunuh??? Tepat 
sekali membunuh. Perilaku menyalahgunakan narkoba 
sebenarnya merupakan jalan pintas bagi individu 
membunuh dirinya sendiri. Kenikmatan sesat yang disajikan 
narkoba, tidak senikmat dengan dampak yang ditimbulkan 
bahkan mempercepat kematian untuk datang menjemput. 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ ُّهخَ  اخَ   خَايْ   ذِالَّ    ذِ ايْ خَ طذِ ذِ   خَ يْ خَ صُ يْ   خَ يْ خَ اخَ صُ يْ   خَ يْ صُ صُ يْ   اخَ  ٰ  خَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ  ٰ     عخَايْ   ذِ خَ  خَ ةً   خَ صُ يْ
اخَ     يِّذِ يْ صُ يْ   خَ خَ  ةٍ  خَ   ذِالَّ     خَ يْفصُ خَ صُ يْ   خَ يْ صُ صُ يْ    خَ   خَ ذِ يْ ةً   ذِ صُ يْ   خَ اخَ   ٱوّٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29). 

Ketiga secara khusus dinyatakan dengan tegas bahwa 
perilaku penyalahgunaan narkoba itu hukumnya haram. 
Allah SWT dalam ayat tersebut telah memisahkan bahwa 
sesuatu yang baik itu hukumnya halal, dan mengharamkan 
sesuatu yang buruk. Dikatakan buruk itu haram karena 
dampak yang terkandung di dalam narkoba sangat 
membahayakan kehidupan manusia jika narkoba itu 
disalahgunakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

ٰ   ذِ  صُ يِّذِ لَّ  الَّ ذِ يْ  خَ ذِ صُ يْ خَ هٗ  خَ يْ صُ يْ ةً  عذِ يْ خَ صُ يْ  ذِى  ا لَّ يْ اخَ  ا لَّ صُ يْ خَ  ا لَّ ذِ لَّ  ايْ  خَالَّ ذِ يْاخَ  خَ لَّ ذِ صُ يْ
ذِ يْ ذِ يْ ذِ  خَ يْ صُ صُ صُ يْ  ذِ ايْ خَ يْ صُ يْ ذِ  خَ خَ يْهٰ هصُ يْ عخَاذِ  ايْ صُ يْ خَ ذِ  خَ صُ ذِ ُّ اخَهصُ صُ  اطلَّ يِّذِٰ  ذِ  خَ صُ خَ يِّذِ صُ عخَ خَ يْهذِ صُ   خَ ايْ
عخَزلَّ صُ يْ صُ  ٰ  خَ  الَّ ذِ يْ  خَ  خَ يْ عخَ خَ يْهذِ يْ   خَ الَّ ذِ يْاخَ ٰ  خَ صُ يْ   ذِ    خَ خَ يْ عصُ عخَ يْهصُ يْ  ذِ يْ خَ صُ يْ  خَ ايْ ٰ اۤ ِٕ خَ  خَ خَ خَ  ايْ خَ

اخَ  فيْ ذِ صُ يْ  ِٕىخَ  صُ صُ  ايْ صُ
اۤ
  خَ خَ خَ صُ يْ صُ  خَ  لَّ خَ صُ    ا ُّ يْ خَ  الَّ ذِ يْ   صُ يْزذِ خَ  خَ خَ هٗ    صُ اٰ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang 
ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati 
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang 
menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari 
yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi 
mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, 
dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang 
ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman 
kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti 
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cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), 
mereka itulah orang-orang beruntung" (QS. Al-A'raf 7: Ayat 
157).  

Keempat, secara khusus larangan mengkonsumsi 
minuman yang beralkohol yang memberikan keburukan 
bagi manusia, diterangkan dalam ayat AlQuran, Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

هصُ خَ    اذِ  لَّ اذِ    لَّ خَ خَ  ذِعصُ   خَ ذِ يْ نٌ   ذِ يْ نٌ   ذِ يْهذِ خَ     صُ يْ   خَ ايْ خَ يْ ذِ ذِ    ايْ خَ يْ ذِ  عخَاذِ   خَ يْ َٔ صُ يْ خَىخَ    خَ يْ خَ صُ   خَ ذِ يْ صُ
ايْ  هذِ خَ     ذِ اخَ   خَ  خَ   خَ خَ يْ َٔ صُ يْ خَىخَ   لَّفيْ ذِ ٰ اذِىخَ   ايْ خَفيْ خَ    صُ ذِ  ە   صُ يْفذِ صُ يْ صُ   صُ خَ يِّذِاصُ   خَ ٰ  ذِ  اخَ صُ صُ   ٱوّٰ ٰ اخَ   اخَ خَ لَّ صُ يْ   ايْ   خَ خَفخَ لَّ صُ يْ

  

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 
khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa 
besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya 
lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan 
kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 
Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
agar kamu memikirkan" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219). 

Kelima, dalil yang menyebutkan tentang larangan 
mengkonsumsi atau menyalahgunakan bahan atau zat 
berbahaya yang menyebabkan hilangnya kesadaran 
manusia, sehingga pikiran menjadi tidak stabil dan tidak 
menyadari perilaku yang sedang dilakukan, dalam hal ini 
termasuk perilaku menyalahgunakan narkoba dan minum 
minuman beralkohol. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ ُّهخَ  ٰ   خَ   خَ يْ خَ صُ   اخَ  ٰ  خَ صُ يْ   الَّ ذِ يْاخَ  ٰ    اخَ   خَ   خَ يْ خَ صُ يْ   خَ وّٰى  صُ خَ ٰ ى  خَ خَ يْ صُ يْ   ا لَّ اصُ يْ اخَ   خَ صُ يْ   خَ
ى  صُ يْ صُ يْ   خَ ذِايْ    خَغيْ خَ ذِ صُ يْ   خَ وّٰى  خَ ذِ يْ ةٍ  عخَ  ذِ ذِ يْ   ذِالَّ   صُ صُ ةً    ٰ   خَ خَ نٌ   خَ اۤ خَ   خَ يْ   خَفخَ ةٍ  عخَٰ ى  خَ يْ   لَّ يْ
يِّ يْ صُ يْ  اخَ   ذِ يِّ   خَ  يْ خَ صُ يْ  طخَ يِّذِ ةً   خَ ذِ يْ ةً   خَ خَ خَ لَّ صُ يْ   خَ اۤ ةً   خَ ذِ صُ يْ   خَ خَ يْ   ا يِّذِ خَ اۤ خَ  اٰ خَ يْ صُ صُ   خَ يْ   ايْغخَ اۤ ِٕطذِ   ذِ

خَ   ذِالَّ     خَ خَ يْ ذِ يْ صُ يْ   ذِ صُ صُ يْ ذِ صُ يْ    خَفصُ يْ ةً  عخَفصُ ًّ   خَ اخَ   ٱوّٰ

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu 
mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, 
sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula 
(kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub 
kecuali sekadar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu 
mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang 
dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah 
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menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, 
maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); 
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, 
Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 
43). 

Keenam, dalil AlQuran yang lagi-lagi menekankan 
bahaya minum minuman beralkohol atau minuman keras. 
Ditegaskan bahwa dengan melakukan perilaku minum 
minuman berbahaya tersebut merupakan perbuatan dan 
jebakan setan yang menjerumuskan ke perilaku 
menyimpang atau melanggar perintah dari Allah SWT. Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

خَ ُّهخَ  خَ يْ خَ  صُ   خَ ايْ خَ يْ ذِ صُ   ايْ خَ يْ صُ   ذِ لَّ خَ  ٰ  خَ صُ يْ    الَّ ذِ يْاخَ  ٰ    اخَ صُ   خَ ايْ خَزيْ انٌ   خَ ايْ ايْ   ذِ يْ يِّ  عخَ خَ ذِ   ذِ
اخَ  اخَ خَ لَّ صُ يْ   خَ  يْ خَ ذِ صُ يْ صُ   ا لَّ يْطٰاذِ    صُفيْ ذِ صُ يْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 
mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji 
dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 
90). 

 ذِ لَّ خَ   صُ ذِ يْ صُ  ا لَّ يْطٰاصُ  خَايْ  ُّ يْ ذِعخَ  خَ يْ خَ صُ صُ  ايْ خَ خَ  خَ خَ  خَ ايْ خَغيْ خَ اۤ خَ  ذِى  ايْ خَ يْ ذِ  خَ ايْ خَ يْ ذِ ذِ 
اخَ  ٰ   ذِ  خَهخَ يْ  خَ يْ صُ يْ  ُّ يْ خَهصُ يْ عخَاذِ  ا لَّ ذِ  خَ   خَ خَ صُ لَّ صُ يْ عخَايْ  ذِ يْ ذِ  ٱوّٰ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah 
bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di 
antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat 
Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau 
berhenti?" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 91). 

Selain dalil ayat Alquran di atas yang menjelaskan 
bahaya perilaku penyalahgunaan narkoba, terdapat pula 
hadist dari Rasulullah SAW yang memperkuat keharaman 
perilaku penggunaan narkoba ini. Salah satunya hadist 
Riwayat diantaranya: 

ايْ  ايْ   خَ خَ لَّى  خَ هخَ لَّ خَ   خَ  ذِ      خَهصُ خَ   خَفيْ خَ صُ   خَ خَ خَ خَ   خَ خَ ةٍ   ذِ    هخَ   صُ خَ لَّ ةً   خَ اذِ ةً   ذِ هخَ   خَ خَ خَ لَّى  خَ
ايْ   خَ ,  خَ خَ ةً  هخَ لَّ خَ   خَ  ذِ      خَ خَ خَ لَّ  صُ   خَ ذِ ذِ      خَ صُ لَّ صُ   خَفيْ خَ صُ   خَ خَ خَ خَ   صُ لَّ   خَ خَ لَّى  خَ    هخَ   صُ خَ لَّ ةً   خَ اذِ ةً   خَ
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ايْ   ,  خَ خَ ةً  صُ   خَ ذِ ذِ   ذِ   خَ خَ ذِ يْ خَ صُ صُ   ذِ خَ ذِ يْ خَ ةٍ   خَفيْ خَ صُ   خَ خَ خَ   خَ هخَ لَّ خَ   خَ  ذِ   ذِ يْ   خَطيْ ذِ ذِ      خَ خَ خَ لَّ    خَ اذِ ةً   خَ
  خَ خَ ةً   ذِ يْهخَ   صُ خَ لَّ ةً 

Artinya: “…Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan 
dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka 
Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung 
dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang 
sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap 
ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka 
Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan 
barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi 
itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di 
neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”. 
(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 
‘Anhu). 

Hadist di atas menjelaskan bahwa seseorang yang 
dengan sengaja meminum racun termasuk zat atau bahan 
apapun yang dapat menghilangkan kesadaran sampai 
meninggal maka dia akan kekal di neraka Jahanam sesuai 
dengan keadannya pada saat menhkonsumsi zat atau 
narkoba tersebut. hadist tersebut menganalogikan narkoba 
sebagai racun, racun yang mampu mengilangkan nyawanya 
sendiri.  

Hadist lain riwayat Abu Daud dan Ahmad tentang 
larangan mendekati zat atau bahan yang memberikan efek 
memabukkan dan efek yang menghilangkan kesadaran akal 
pikiran manusia. 

ذِ  يِّ ةٍ - صلى الله عليه وسلم- خَهخَى  خَ صُ  صُ  ٱلَّ فخَ ذِ عخَايْ  صُ ذِيِّ  صُ يْ ذِ ةٍ  خَ صُ  

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang dari 
segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat 
lemah)”. (HR Abu Daud dan Ahmad dari Ummu Salamah 
Radhiyallahu ‘anha). 

Hadist Rasulullah SAW lainnya yang masih 
memberikan peringatan keras terkait perilaku 
penyalahgunaan narkoba atau zat berbahaya lain yang 
sangat membahayakan kehidupan manusia. 
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  ذِ   خَ   ا  خَ خَ خَ  ا

Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh 
memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah, Ad-
Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu ‘Abbas 
Radhiyallahu ‘Anhu). 

Hadist tersebut mengingatkan kepada manusia agar 
hidup di dunia, tidak melakukan perilaku atau tindakan yang 
memberikan dampak negatif dan bahaya seperti perilaku 
penyalahgunaan narkoba ini. Akibat dampak negatif narkoba 
tidak hanya membinasakan diri sendiri, tetapi juga akan 
mempengaruhi lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. 

Hadist-hadist di bawah ini diterangkan tentang 
larangan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat 
memabukkan. Zat atau bahan yang terdapat kandungan 
memabukkan salah satunya adalah narkoba (narkotika, 
psikotropika dan bahan berbahaya lainnya) termasuk juga 
minum minuman beralkohol. Kesemua bahan atau zat 
tersebut membuat proses berfikir dan proses emosi 
seseorang menjadi rusak, tidak berfungsi normal lagi 
sehingga sangat untuk sulit mengendalikan perilaku, 
(dalamislam.com, 2019) 

 “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW bersabda “Setiap 
hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang 
memabukkan itu haram (HR. Muslim). 

Sayyidina umar bin khattab ra. Menjelaskan tentang 
makna khamr yakni sesuatu yang dapat menutupi dan 
menghalangi akal (untuk berpikir dengan sadar)”. Para 
sahabat Nabi SAW pun telah menyepakati penjelasan makna 
khamr ini sebab keharamannya dapat memabukkan. 

 “Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, 
penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras 
bahannya, penyimpannya, pembawanya dan 
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penerimanya” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah dari Ibn 
Umar). 

 “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (untuk) 
kamu dari sesuatu yang diharamkan memakannya” (HR. 
Bukhari). 

 Hadist yang diriwayatkan Abu Darda, Rasulullah 
bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan 
penyakit dan (sekaligus) penawarnya, maka borabatlah 
kamu sekalian dan ajnganlah kamu berobat dengan yang 
haram” (H.R Abu Daud). 

 “Minumlah itu (jus) selagi ia belum keras. “Sahabat-
sahabat bertanya: Berapa lama ia menjadi keras? Ia 
menjadi keras dalam tiga hari, jawab Nabi (HR. Ahmad). 

Hadist lain terkait larangan menjerumuskan diri pada 
perilaku anti sosial lain yaitu perilaku kenakalan remaja, 
adalah: 

“Tuhanku kagum akan seorang pemuda yang tidak 
terjerumus dalam kenakalan kaum remaja (HR. Ahmad dan 
Thabrani). 

Secara esensial, berbagai ayat dan hadist tersebut 
sangat menegaskan dan memberikan peringatan kepada 
manusia bahwa hukumnya haram jika sesorang mengambil 
tindakan untuk menghancurkan diri sendiri ke dalam lubang 
kebinasaan bahkan tindakan bunuh diri karena melakukan 
perbuatan negatif seperti perilaku penyalahgunaan narkoba 
ini termasuk di dalamnya minum minuman beralkohol. 
Mengkonsumsi narkoba merupakan perilaku yang akan 
merusakkan bahkan melumpuhkan fungsi-fungsi fisik dan 
psikis (proses kognisi, proses afeksi dan proses konasi) 
manusia yang pada akhirnya menyebabkan kematian. 
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BAB V 

 

 

TEORI PERILAKU  

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 
 
 
 
Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan 

individu berperilaku menyalahgunakan narkoba yaitu 
bersandarkan pada teori psikologi (teori kepribadian, teori 
behavioristik dan teori kognitif), teori sosial (teori anomi, 
teori kontrol sosial .dan kontrol diri, teori pelabelan, teori 
diferensiasi assosiatif dan teori tinjauan sosial), dan teori 
biologi (teori genetika dan teori ketidakseimbangan 
metabolisme, teori biologis otak) dan teori perilaku beresiko 
yang terkait narkoba.  Bagian ini menjelaskan lebih lanjut 
berkenaan teori-teori perilaku penyalahgunaan narkoba 
tersebut. 
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5.1 Teori Psikologi 

Ada beberapa pendekatan psikologi yang dapat 
digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan proses 
terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba pada individu 
bahkan sampai pada tahap kecanduan narkoba yaitu teori 
kepribadian, teori behavioristik dan teori kognitif. 

 

A.  Teori Kepribadian  

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku 
penyalahgunaan narkoba terjadi karena adanya gangguan 
psikologis atau ketidakmampuan psikologis. Hal tersebut 
bermakna bahwa terdapat sesuatu yang mengganggu emosi 
sehingga individu cenderung menjadikan narkoba atau 
alkohol sebagai jalan keluar yang mudah terhadap segala 
permasalahan yang sedang dihadapi (Goode 1999). 

Berdasarkan teori ini bahwa penyebab terjadinya 
gangguan kepribadian adalah adanya masalah 
perkembangan dalam membangun kepribadian. Sigmund 
Freud (dalam Alwisol 2005) mengatakan bahwa masalah 
perkembangan kepribadian sangat dipengaruhi oleh 
pengalaman traumatis masa lampau karena adanya 
ketegangan dan kecemasan. Keadaan seperti ini boleh 
berlaku karena ada keinginan berprestasi di sekolah tetapi 
tidak berhasil, kurangnya strategi coping dan resiliensi yang 
dilakukan terhadap masalah yang dihadapi, rendahnya 
tingkat religiusitas dan pengetahuan mengenai efek narkoba, 
kesalahan gaya asuhan ibu bapak, penolakan dari interaksi 
dengan rekan sebaya di sekolah atau di rumah sehingga 
terbina komunitas baru dalam penyalahgunaan narkoba 
sebagai pelarian. 

Beberapa peneliti percaya bahwa gangguan 
kepribadian dapat mendukung individu menyalahgunakan 
narkoba bahkan sebagai kepribadian adiktif. Kepribadian 
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adiktif terkadang digambarkan sebagai kepribadian anti 
sosial dengan karakteristik cenderung agresif, impulsive, 
emosional, egois dan merasa kesepian (Leeds & 
Morgenstern 1996). Salah satu ciri yang menonjol adalah 
menjalani hidup dengan mencari kepuasan berterusan dan 
sering terlibat dalam suatu perkara tanpa 
mempartimbangkan efek negatif bagi dirinya dan bagi orang 
lain (Hinders 2012).  

Mengenai hal tersebut Eysenck (1997) menguraikan 
bahwa keadaan seperti ini dalam kerangka model sumber 
daya psikologi bahan yang digunakan untuk memenuhi 
tujuan tertentu seharusnya berkait dengan profil 
kepribadian individu. Manakala West (2005) mengatakan 
individu yang mudah memberontak dan memiliki sikap anti 
sosial lebih mudah merokok, minum alkohol, dan 
menyalahgunakan narkoba. 

 Berdasarkan Silitonga (2012) yang menjelaskan 
bahwa narkoba dijadikan sebagai penyelesaian masalah 
karena kesannya membawa penyalahguna ke alam bawah 
sadar sehingga merasakan kenikmatan. Berdasarkan 
pandangan Freud dengan teori struktur kepribadiannya 
bahwa keadaan ketidaksadaran dalam jiwa yaitu bentuk id 
merupakan salah satu dimensi kepribadian yang selalu 
mendorong individu melakukan perkara yang diinginkan. 
Pada masa terpenuhinya keperluan id, penyalahguna akan 
merasakan kegembiraan dan melupakan masalahnya. 
Namun kesan narkoba bersifat sementara, apabila 
penyalahguna mula sadar maka permasalahan hidup akan 
muncul semula. Hal ini akan membawa kepada keadaan di 
mana penyalahguna akan mengulangi kembali perilakunya 
menyalahgunakan narkoba dengan dosis yang lebih tinggi 
untuk memperoleh kenikmatan yang lebih besar. Oleh itu 
pengontrolan harus dilakukan pada peringkat alam bawah 
sadar id dan menghubungkan kepada ego dan super ego 
sehingga dapat menyelaraskan ketiga-tiga dimensi 
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kepribadian secara normal dan terarah. Ini adalah 
disebabkan oleh dominasi dimensi id terhadap dimensi lain 
yang menjadi penyebab terjadi suatu penyimpangan 
terhadap diri individu. 

 

B. Teori Behaviorisme 

Teori ini memandang manusia sebagai makhluk 
reaktif yang memberi respons terhadap lingkungannya. 
Teori ini sering disebut Stimulus Respons (SR) psikologi yang 
bermakna perilaku manusia dikontrol oleh hadiah (reward), 
hukuman (punishment),  dan penguatan (reinforcement). 
Oleh itu penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh 
prinsip-prinsip pelaziman klasik dan pelaziman operan 
(Staat 1996). Teori ini beranggapan penyalahgunaan 
narkoba terjadi karena adanya mekanisme penguatan 
psikologis dalam diri individu baik penguatan positif 
maupun penguatan negatif. 

Perasaan yang muncul akibat menggunakan substansi 
psikoaktif adalah perasaan yang menyenangkan dalam arti 
tertentu dan individu akan mengkonsumsi obat tersebut 
untuk memperoleh perasaan yang mnyenangkan itu lagi. 
Hasil penelitian Young & Herling (dalam Durand & Barlow, 
2007) menunjukkan dengan jelas bahwa banyak diantara 
substance atau obat yang digunakan bahkan disalahgunakan 
manusia tampaknya menyenangkan juga untuk hewan. 
Hewan-hewan yang dieksperimenkan di laboratorium jika 
diberikan suntikan substance seperti ampfetamin, opiat, 
sedatif dan alkohol juga menimbulkan perasaan 
menyenangkan. 

Penelitian yang dilakukan pada manusia juga 
menunjukkan bahwa sampai tingkat tertentu semua obat 
psikoaktif memberikan pengalaman yang menyenangkan 
(Goldstein, 1994). Selain itu konteks sosial untuk memakai 
obat dapat mendorong penggunaannya, bahkan ketika 
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penggunaannya sendiri tidak menyenangkan. Salah satu 
penelitian Alessi, Roll, Reilly, dan Johanson (2002) 
menemukan bahwa memasangkan uang dengan minum pil 
menyebabkan partisipan beralih dari plasebo ke valium, 
meskipun sebelumnya mereka ingin menghindari valium. 
Penguatan posistif dalam penggunaannya dan situasi 
disekitar penggunaan obat itu memberikan kontribusi 
apakah individu akan memutuskan untuk mencoba 
substance atau terus menggunakan substance tersebut. 

Penguatan positif berlaku ketika individu menerima 
sensasi yang menyenangkan sehingga terdapat 
kecenderungan untuk mengulangi perilaku 
menyalahgunakan bahkan penyalahguna akan semakin 
meningkatkan dosis penyalahgunaannya (Goode 1999). 
penguatan negatif berlaku ketika individu menjalankan 
suatu perkara untuk mengelakkan rasa sakit atau keadaan 
yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan seperti ini 
individu berusaha mencari alternatif yang boleh 
meringankan bahkan melegakan rasa sakit. Apabila 
penyalahguna berhenti mengambil narkoba, dia akan 
merasakan sakit-sakit pada badan lantas kesakitan ini turut 
menjadi penyebab penyalahguna kembali mengambil 
narkoba untuk mengurangi segala sensasi yang menyakitkan 
(Goode 1999; West 2005). 

 Sebagian peneliti mengkaji bagaimana obat dapat 
membantu mengurangi perasaan tidak menyenangkan 
melalui penguatan negatif. Banyak orang berpeluang melalui 
dan terus menggunakan obat untuk lari dari kondisi 
perasaan yang tidak menyenangkan yand dialaminya. Selain 
euforia pada pemakaian pertama kali, banyak substance 
memberikan sarana untuk lari dari rasa sakit secara fisik 
(opiat), stres (alkohol), panik atau cemas (benzodiazepine). 
Fenomena itu telah dieksplorasi dengan nama-nama yang 
berbeda termasuk tension reduction, negative affects, dan 
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self-medication (Cappell & Greeley dalam Durand & Barlow, 
2007). 

Hal yang mendasar bagi banyak pandangan tentang 
penyalahgunaan dan kacunduan adalah premis yang 
mengatakan bahwa penggunaan narkoba menjadi cara yang 
terbaik untuk mengatasi perasaan yang tidak mengenakkan 
pada situasi masalah yang sedang dihadapi. Seperti contoh 
tragis hasil penelitian tentang penggunaan narkoba oleh 
prajurit Vietnam yang hampir 42% prajurit yang masih 
muda berkesperimen dengan heroin, separuh dari mereka 
menjadi kecanduan karena obat itu mudah diperoleh dan 
karena stres ekstrim akibat perang yang sedang mereka 
hadapi. Dalam waktu 3 tahun setelah mereka pulang ke 
Amerika Serikat, sisa 12% prajurit itu yang masih 
kecanduan heroin. Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu 
stressor hilang, mereka tidak lagi memerlukan obat itu 
untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami (Jeffe, Knap, 
Ciraulo, 1997). Orang yang mengalami trauma seperti 
penganiayaan seksual lebih berpeluang untuk 
menyalahgunakan alkohol (Steward, 1996). 

Suatu studi lain yang dilakukan meneliti tentang 
penggunaan substance di kalangan remaja sebagai cara 
untuk mengurangi stres. Para peneliti membandingkan 
sekelompok remaja dengan orangtuanya tidak mempunyai 
masalah minum alkohol. Remaja itu rata-rata berusia 12-13 
tahun. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya dengan 
orangtua yang tergantung pada alkohol saja sudah 
merupakan faktor penting yang dapat memprediksi siapa 
yang kelak akan menggunakan alkohol atau obat-obatan 
lainnya tetapi remaja yang melaporkan efek negatif seperti 
perasaan kesepian, banyak menangis atau tegang lebih 
berpeluang menggunakan substance. Para remaja tersebut 
cenderung menggunakan obat sebagai cara mengurangi 
bahkan mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang 
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menyebabkan remaja menggunakan narkoba ialah adanya 
dorongan keinginan untuk lari dari keadaan perasaan yang 
tidak menyenangkan. Hasil penelitian ini juga mendapatkan 
bahwa sebagai tindakan preventif menggunakan narkoba, 
seseorang perlu mengelakkan dan mengatasi pengaruh-
pengaruh gangguan psikologis seperti stres, cemas, dan 
depresi (Chassin, et al., dalam Durand & Barlow, 2007). 

Berdasarkan pendapat Goode (1999) bahwa 
penguatan negatif merupakan faktor utama penyalahgunaan 
narkoba, seperti salah satu pendapat yang sering dikatakan 
oleh para penyalahguna yaitu selain bahan adiktif, ada 
beberapa bahan yang bersifat non adiktif seperti ganja atau 
mariyuana yang dapat memberikan bantuan menurunkan 
perasaan kelangsangan dan kemurungan. Alasan inilah yang 
digunakan para penyalahguna secara berterusan. Pendapat 
inilah disebut sebagai penguatan negatif. Memang di awal 
penggunaan narkoba terdapat kegembiraan yang 
mendominasi sehingga pengguna menjadi ketagihan secara 
fisik dan psikologi, namun tanpa disadari dalam tubuh 
muncul rasa toleransi terhadap narkoba menerima 
kenikmatan yang terus-menerus sehingga otomatis akan 
meningkatkan dosis ataupun mengelakkan rasa sakit.  

Durand & Barlow (2007) mengatakan bahwa 
penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengobati diri 
terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jika 
individu menaglami masalah kecemasan kemungkinan dia 
tertarik pada barbiturat atau alkohol sebab dapat 
menghilangkan kecemasan pada diri sendiri atau anxiety 
reducing. Hasil studi yang dilakukan terhadap sekelompok 
kecil pecandu kokain yang mengalami Attention Defisit 
Hiperactivity Disorder diberikan methylphenidate atau 
ritalin. Hipotesis penelitian bahwa kelompok kecil tersebut 
menhggunakan kokain untuk membantu memfokuskan 
perhatian mereka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa mereka dapat berkonsentrasi dengan baik dengan 
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mengkonsumsi methylphenidate dan berhenti menggunakan 
kokain (Khantzian et al. 1984). Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut merupakan langkah awal dari ikhtisar interplay 
(saling pengaruh-mempengaruhi) antara stresor, perasaan 
negatif, gangguan psikologis lain dan reaksi negatif terhadap 
obat itu sendiri sebagai faktor-faktor kausatif dalam 
penggunaan obat psikoaktif. 

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Solomon 
(1980) mengenai penguatan positif dan penguatan negatif. 
Teori ini mengatakan bahwa mekanisme terkait 
penyalahguna mengalami crash setelah high diperkuat oleh 
use (penggunaan narkoba) dan diperlemah oleh disuse 
(berhenti atau tidak menggunakan narkoba). Jadi individu 
yang telah lama menggunakan narkoba akan 
membutuhkannya dalam jumlah yang lebih banyak untuk 
mendapatkan hasil yang sama (toleransi). Pada saat yang 
sama, perasaan negatif yang mengikuti penggunaan obat 
cenderung semakin intensif. Bagi banyak orang inilah titik 
dimana motivasi untuk memakai obat berubah dari 
menginginkan keadaan high euforia ke usaha mengurangi 
keadaan crash yang tidak menyenangkan. Sayangnya cara 
terbaik untuk hal tersebut adalah menggunakan obat yang 
sama dalam jumlah yang lebih banyak. Ironisnya bahwa obat 
yang dapat membuat individu merasakan sesuatu yang 
sangat tidak menyenangkan adalah obat yang sama yang 
sanggup menghilangkan perasaan yang menyakitkan 
tersebut. Kondisi inilah yang dapat menjelaskan mengapa 
orang-orang dapat diperbudak oleh lingkaran setan 
penggunaan narkoba itu. 

Berdasarkan teori ini untuk menangani penyalahguna 
adalah melalui modifikasi perilaku secara sistematik dengan 
teknik pelaziman kepada penyalahguna bagi memperoleh 
perubahan perilaku yang diharapkan dengan mengontrol 
lingkungan perilaku tersebut. Jika teknik pelaziman 
diterapkan secara disiplin akan menghasilkan perubahan 
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perilaku yang diharapkan yaitu pulih dari penyalahgunaan 
narkoba. Walker (1984) mengatakan keadaan ini akan 
semakin baik apabila perilaku yang diharapkan terbentuk 
lantas diberikan penguatan dalam bentuk hadiah maupun 
pujian. 

 

C.   Teori Kognitif 

Teori kognitif berpandangan bahwa masalah 
penyalahgunaan narkoba adalah berasal dari proses berfikir 
yang salah (Beck & Freeman 1990). Kecenderungan individu 
menyalahgunakan narkoba atau obat dianggap sebagai 
keputusan yang tidak rasional karena dapat membahayakan 
diri sendiri (Wiers & Stacy 2006). Pada proses kognitif 
terdapat tiga komponen yang saling berkaitan dalam proses 
psikologis yaitu a) keadaan awal yang menstimulus individu, 
b) fikiran dan perasaan, dan c) perilaku.  

Hal tersebut bermakna bahwa individu bertindak 
tidak sekadar berasaskan Stimulus Respons (SR) saja seperti 
pandangan teori Behavioristik, tetapi stimulus yang ada 
menurut teori Kognitif ini mestilah melalui proses psikologis 
yang saling mempengaruhi. Cara individu berperilaku 
terhadap suatu hal, sering dipengaruhi oleh keyakinan, 
sikap, persepsi, skema kognitif dan atribusi. Oleh itu, ketiga 
aspek-aspek kogntitif tersebut berfungsi sebagai tempat 
untuk menilai dan mempartimbangkan sebelum individu 
mengambil suatu tindakan. 

Individu yang berharap masalahnya akan berkurang 
jika ia minum alkohol akan bertindak dengan masalah yang 
lebih kecil jika ia minum alkohol atau plasebo yang dikiranya 
alkohol. Observasi tentang apa yang dipikirkan mengenai 
penggunaan dan penyalahgunaan narkoba diberi label 
expectancy effect. Ekpektansi akan berkembang sebelum 
orang menggunakan obat dengan alasan orangtua, teman-
teman sebaya, iklan dan figur-figur di media yang menjadi 
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model juga menggunakan obat. Penelitian yang telah 
dilakukan Miller et al (1990) terhadap sekelompok anak 
kelas 7 dan 8 diberi kuisioner tentang harapan mereka 
tentang minum alkohol. Setahun kemudian diteliti lagi untuk 
melihat harapan mereka memprediksi perilaku minumnya. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan perilaku minum 
dikalangan pelajar hanya dalam waktu setahun, sekitar 10% 
melaporkan bahwa mereka mabuk 2-4 kali setahun. Angka 
tersebut meningkat menjadi 25% setelah setahun. 
Ekpektansi pelajar tersebut terhadap tindakan minum 
alkohol memang memprediksi siapa yang kelak memiliki 
masalah ini. Pelajar yang berpikir bahwa minum alkohol 
akan meningkatkan perilaku sosial serta kemampuan 
kognitif dan motoriknya (terlepas dari semua bukti yang 
berlawanan dengan itu) lebih banyak yang mengalami 
masalah minum alkohol dalam waktu setahun. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelajar 
mungkin mulai minum karena mereka yakin dan percaya 
bahwa meminum alkohol akan memberikan dampak positif. 

Ekpektansi tampak berubah setelah orang 
mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan obat-obatan 
meskipun ekspektansi mereka untuk alkohol, nikotin, ganja 
dam kokain akan sama. Orang akan percaya bahwa 
penggunaan obat akan memberikan perasaan yang 
menyenangkan sebagai pengaruh tidak langsung terhadap 
berbagai masalah yang terkait dengan pemakaian obat. Hal 
itu bermakna bahwa keyakinan ini kemungkinan 
meningkatkan orang untuk menggunakan obat tertentu, 
pada kahirnya akan meningkatkan kemungkinan muncul 
berbagai masalah. Begitu orang berhenti mengkonsumsi 
obat setelah menggunakan dalan jangka panjang atau 
berulang-ulang maka ada dorongan kuat atau cravings dapat 
menganggu usaha untuk tetap terbebas dari obat-obatan. 
Cravings ini dapat muncul kembali jika ketersediaan obat, 
berinteraksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan 
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menggunakan obat misalnya duduk di bar, suasana perasaan 
negatif seperti depresi, atau mengkonsumsi obat itu dengan 
dosis kecil. Perkins et al (2003) mendeskripsikan bahwa 
dengan melihat atau hanya mencium bau bir akan 
meningkatkan peluang seorang peminum alkohol untuk 
mengkonsumsi alkohol lebih banyak lagi. 

Teori kognitif lainnya adalah teori pembelajaran 
sosial dari Albert Bandura (Santrock 2007) yang 
menjelaskan perilaku manusia terjadi melalui interaksi 
timbal balik yang berterusan antara kognitif, perilaku, dan 
faktor lingkungan. Beliau menekankan bahwa manusia 
belajar secara langsung dari pengalaman yang dialami 
individu itu sendiri atau belajar dari pengalaman orang lain.  

Untuk kaedah belajar dari pengalaman orang lain, 
salah satunya melalui pemodelan (modeling). Pemodelan 
terbagi kepada empat fase yaitu a) observasi, individu harus 
memperhatikan dan mempersepsi perilaku model secara 
tepat; b) pengekalan, agar kesan modeling harus disimpan 
dan dikekalkan dalam ingatan; c) pengeeksternal semula, 
kepada tingkat tertentu gambaran simbolik tentang perilaku 
model perlu diterjemahkan kedalam tindakan yang 
berpengaruh; d) motivasi, individu mempraktekkan 
mengenai hal yang telah dipelajari atau tidak, sangat 
tergantung kepada motivasi seseorang.  

Uraian tersebut menjelaskan bahwa aspek kognitif 
berpengaruh dalam menentukan perilaku individu. Oleh itu 
teori kognitif memandang perilaku yang salah pada 
dasarnya berasal dari proses berfikir yang rusak meskipun 
diakui juga bahwa lingkungan merupakan objek yang 
menstimulus dan mempengaruhi proses berfikir manusia. 
Teori kognitif meyakini bahwa penyalahgunaan narkoba 
boleh dipulihkan dengan mengubah cara berfikir negatif 
individu yang dapat merugikan diri sendiri. Manakala 
berdasarkan Department of Health and Human Service USA 
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(2011) bahwa para penyalahguna diarahkan melakukan 
perubahan pola fikir negatif kepada pola pikir yang lebih 
rasional dan tersrtuktur. 

 

5.2  Teori Penyimpangan Sosial 

Perilaku menyimpang diartikan jika ada salah satu 
anggota masyarakat tidak mampu berinteraksi sesuai 
dengan apa yang diharapkan sebagian besar anggota 
masyarakat lainnya, maka orang tersebut cenderung akan 
diabaikan oleh kelompok karena dianggap tidak dapat 
bekerjasama menjalankan kebiasaan atau perilaku yang 
telah menjadi kaidah umum dalam kehidupan sehari-hari 
kelompok (Budirahayu, 2013).  

Penyimpangan atau deviasi diartikan sebagai tingkah 
laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri 
karakteristik rata-rata dari populasi (Kartono, 2011). 
Manakala Wiramihardja (2004) mengatakan bahwa pada 
dasarnya gangguan perilaku mengandung tiga pengertian, 
yakni:  

 Perilaku yang menyimpang dari standar kultural atau 
sosial, berawal dari pengertian abnormal sebagai cap 
yang diterapkan pada perilaku yang menyimpan dari 
harapan-harapan sosial. Tidak ada perilaku abnormal 
selama masyarakat menerima. Dengan kata lain tidak 
ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat ada 
pada masyarakat. 

 Perilaku maladaptif atau ketidakmampuan 
menyesuaikan diri. Perilaku abnormal adalah perilaku 
yang maladaptif ketika seseorang berada pada situasi 
dan kondisi yang menuntut melakukan tindakan 
menyesuaikan diri dengan benar. Penyesuain diri 
merupakan tuntutan dari lingkungan yang terus 
menerus terhadap individu, baik yang berasal dari 
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lingkungan diri sendiri maupun dari lingkungan luar. 
Lebih lanjut Wiramihardja (2004) menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan lingkungan diri individu adalah 
kebutuhan kejiwaan dan kondisi kejiwaan dalam 
individu seperti impuls sedangkan lingkungan luar ialah 
situasi yang berada di lingkungan sekitar seperti 
tuntutan tugas sosial dan tuntutan kondisi alam. Jakoda 
menegaskan sebagai ‘penyesuaian diri yang aktif” 
bermakna bahwa penyesuain diri itu harus tegas dan 
merupakan insiatif indvidu sendiri bukan hanya sekedar 
usaha untuk dapat survive dalam suatu keadaan. 
Walaupun secara umum penyesuain diri biasa dikaitkan 
dengan lingkungan sosial masyarakat tetapi juga 
penyesuaian diri yang terkait lingkungan alam. 

 Perilaku menyimpang secara statistik. Aturan-aturan 
numerik yang didasarkan pada prosedur statistik, dapat 
dijadikan pedoman atas pengklasifikasian perilaku yaitu 
terdapat perilaku yang sering terjadi; perilaku yang 
rata-rata terjadi; dan perilaku yang sekali-sekali terjadi. 
Pengkategorian yang rata-rata mendeskripsikan orang-
orang yang kategori normal sedangkan perilaku yang 
sering atau sekali-sekali saja termasuk kategori ekstrim 
atau kategori abnormal. 

Pandangan yang juga sama dikemukakan Budirahayu 
(2013) bahwa perilaku menyimpang dapat didefinisikan 
menjadi empat perspektif, yaitu: a) penyimpangan secara 
statistikal adalah segala perilaku yang bertolak dari rata-
rata atau perilaku yang jarang atau tidak sering dilakukan, 
b) penyimpangan secara absolut adalah aturan dasar dari 
suatu masyarakat adalah jelas, mutlak, dan nyata serta para 
ahli masyrakat secara umum setuju tentang apa yang 
disebut sebagai menyimpang, karena ukuran perilaku yang 
diterima telah dipersiapkan terlebih dahulu, c) 
penyimpangan menurut kaum reaktivis yaitu perilaku yang 
dikatakan menyimpang oleh orang lain terhadap tindakan 
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seseorang, d) penyimpangan secara normatif adalah suatu 
pelanggaran daripada suatu norma. Norma diartikan sebagai 
standar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya 
dipikirkan, dikatakan atau dilakukan manusia pada suatu 
keadaan tertentu. 

Selain kriteria perilaku di atas, terdapat pula kriteria 
perilaku berdasarkan hukum, kriteria personal dan kriteria 
profesional. Kriteria personal ialah suatu kriteria dimana 
individu memerlukan pertolongan profesional di bidang 
kesehatan mental seperti individu yang menderita gangguan 
psikologis (Wiramihardja, 2004). 

Terdapat berbagai jenis teori penyimpangan sosial 
yang diuraikan bagi menjelaskan perilaku penyalahgunaan 
narkoba yaitu teori anomi, teori kontrol sosial dan kontrol 
diri serta teori pelabelan. 

 

A.  Teori Anomi 

Istilah Anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emile 
Durkheim yang dimaknai sebagai suatu keadaan tanpa 
norma, istilah anomi menjelaskan keadaan deregulation 
yang diartikan sebagai tidak dipatuhinya peraturan-
peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga orang tidak 
mengetahui apa yang diharapkan dari orang lain dan 
keadaan ini menyebabkan berlakunya penyimpangan.  

Berdasarkan teori Anomi ini ada tiga perspektif yaitu 
manusia adalah makhluk sosial, perwujudan manusia 
sebagai makhluk sosial dan manusia cenderung hidup 
bermasyarakat dan perwujudannya sangat bergantung pula 
kepada masyarakat (Atmasasmita 2007). 

 Konsep ini menjelaskan dalam setiap masyarakat 
terdapat kelas sosial yang menyebabkan perbedaan 
kesempatan dalam mencapai tujuan, karena perbedaan kelas 
itulah sehingga terjadi rasa kekecewaan dalam kalangan 
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warga yang tidak memiliki kesempatan mencapai tujuan 
hidup (Goode 1999; Made Darma 1996).  

Keadaan tersebut akan menciptidakan masyarakat 
yang mengabaikan undang-undang. Berawal dari sinilah 
sebenarnya wujud perilaku menyimpang seperti kejahatan, 
alkoholik, penyalahgunaan narkoba sehingga terjadilah 
kegiatan adaptif psikotik, masyarakat terpinggir, dan 
gelandangan (Goode 1999). 

 Dalam perkembangan masyarakat modern, fakta 
menunjukkan bahwa penggunaan bahan adiktif atau 
penyalahgunaan narkoba bukan lagi fenomena yang berlaku 
dalam kalangan masyarakat bawahan saja malah telah 
sampai kepada kalangan remaja serta kalangan masyarakat 
ekonomi tinggi yang mendominasi penggunaan, pengedaran 
dan pengorganisasian narkoba.  

Meskipun hal itu terjadi, untuk mengelakkan 
berlakunya penyimpangan dan dominasi daripada kelas 
tertentu perlu pengaturan pemerintahan yang baik, merevisi 
undang-undang, tidak adanya diskriminasi dan penindasan 
hak-hak masyarakat marginal (Goode 1999). Pemerintahan 
yang baik menurut teori ini dipandang sebagai kunci utama 
tercipta lingkungan sosial masyarakat yang bebas dari 
perilaku penyimpangan, kejahatan dan penyalahgunaan 
narkoba. 

 

B.   Teori Kontrol Sosial dan Teori Kontrol Diri 

Teori kontrol sosial beranggapan perilaku 
menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba tidak perlu 
dipermasalahkan sebab pada dasarnya setiap individu 
berpotensi untuk menyimpang atau melanggar undang-
undang. Berdasarkan teori kontrol sosial banyak 
penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam masyarakat 
karena tidak ada kontrol sosial yang mendukung kepada 
nilai kepatuhan. Sebagian masyarakat yang tidak terlibat 
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menyalahgunakan narkoba karena ada ikatan yang kuat 
dengan orang-orang terdekat seperti ibu bapak dan saudara.  

Bagaimana pandangan masyarakat orang-orang yang 
mengalami penyelahgunaan bahkan kecanduan narkoba? Isu 
itu sangat penting karena akan mempengaruhi usaha 
menerbitkan Undang-Undang tentang penjualan, produksi, 
kepemilikan, penggunaan narkoba, dan perlakuan bahkan 
terapi yang dilakukan terhadap para penyalahguna narkoba. 

Menurut Durand & Barlow (2007) terdapat dua 
perspektif mengapa orang-orang sampai melakukan 
penggunaan, penyalahgunaan dan kecanduan narkoba 
menandai pemikiran yang ada saat ini yaitu: 

 Moral weakness atau kelemahan moral yang 
beranggapan bahwa penggunaan obat dianggap sebagai 
kegagalan untuk mengontrol diri sendiri ketika 
menghadapi godaan, ini adalah suatu perspektif 
psikologi. Pengguna atau penyalahguna narkoba kurang 
memiliki karakter atau moral untuk menolak daya pikat 
narkoba. Sebagi contoh gereja Katolik menetapkan 
bahwa tindakan menyalahgunakan obat sebagai official 
sin atau dosa resmi. Memandang penyalahgunaan 
narkoba sebagai kelemahan moral, membuat orang 
menghukum individu-individu yang mengalami 
gangguan itu. 

 Disease model of dependence atau model penyakit 
kecanduan yang beranggapan bahwa kecanduan 
narkoba disebabkan oleh gangguan-gangguan psikologis 
yang mendasarinya, ini adalah suatu perspektif 
psikologis. Seperti halnya penyakit diabetes atau 
penyakit asma yang penderitanya tidak dapat 
disalahkan begitu juga dengan orang yang kecanduan 
narkoba. alcoholic anonymous dan organisasi-organisasi 
lain yang serupa melihat kecanduan narkoba sebagai 
penyakit yang berada diluar kontrol individu yang 
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kecanduan narkoba, melibatkan tindakan mencari 
penanganan untuk medis agar dapat disembuhkan. 

Oleh itu harus diakui bahwa ada ikatan yang kuat 
dengan institusi keluarga, rekan sebaya, lingkungan sekolah 
dan masyarakat dan lain akan menjadi jaminan tidak 
berlaku perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan 
narkoba, tetapi akan menjadi asas yang kuat dari bentuk 
perilaku menyimpang tersebut. Teori ini menjelaskan jika 
individu merasakan ada ikatan kuat kepada sekitar maka 
semakin rendah kesempatan melakukan perilaku anti sosial. 
Semakin kuat hubungan kepada ibu bapak, guru, lembaga-
lembaga sosial masyarakat dan religiusitas semakin 
mengurangi peluang untuk terlibat dengan perilaku 
penyalahgunaan narkoba (Goode 1999). 

 Teori kontrol diri menggambarkan bahwa individu 
menyalahgunakan narkoba atau berperilaku anti-sosial yang 
lain karena ada potensi dalam diri memperoleh pengaruh 
secara fisik dan proses psikologi (Calhoun & Acocella 1990). 
Berdasarkan Chaplin (2002) kontrol diri sebagai 
kemampuan membimbing perilaku, kemampuan menekan 
atau menghalang impuls-impuls. Goode (1999) mengatakan 
berlakunya tindakan penyalahgunaan narkoba kepada 
individu karena rendah manifestasi pengendalian diri 
sendiri terhadap perilakunya. 

 

C.  Teori Pelabelan 

Teori pelabelan muncul kepada awal tahun 1963-an, 
teori ini menggunakan kaedah baru untuk mengetahui 
berlakunya kejahatan dengan menggunakan self-report study 
yaitu wawancara terhadap pelaku kejahatan. Teori 
pelabelan menekankan dua aspek yaitu a) menjelaskan 
tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu 
diberi cap ataupun label, dan b) kesan dari label sebagai 
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suatu akibat penyimpangan perilaku (Atmasasmita 2007; 
Defleurey 2009).  

 

Teori ini menekankan penting melihat penyimpangan 
dari perspektif individu yang menyimpang. Teori pelabelan 
memiliki dua proposisi yaitu a) perilaku menyimpang bukan 
berlawanan terhadap norma tetapi berbagai perilaku yang 
berhasil digelar menyimpang, b) pelabelan itu sendiri 
mengukuhkan penyimpangan.  

Atmasasmita (2007) mengatakan penyimpangan 
sosial terjadi sebagai akibat dari pelabelan yang tidak benar. 
Andaian dasar teori pelabelan adalah tidak ada satupun 
perbuatan secara asas bersifat kejahatan, pekesimpulan 
kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan 
atau kelompok berkuasa, penerapan aturan kejahatan 
dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa, orang 
tidak menjadi penkejahatan karena melanggar undang-
undang tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa, 
kepada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan 
sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori yaitu orang 
jahat dan orang tidak jahat.  

Teori labelling beranggapan bahwa teori ini tidak 
berusaha untuk mejelaskan mengapa individu-individu 
tertentu tertarik atau terlibat dalam perilaku menyimpang 
seperti perilaku penyalahgunaan narkoba ini tetapi lebih 
menekankan pada pentingnya definisi-definisi sosial dan 
sanksi-sanksi sosial negatif yang dihubungkan dengan 
tekanan-tekanan individu untuk masuk atau terlibat ke 
dalam tindakan yang lebih menyimpang. 

Oleh itu teori ini memandang bahwa untuk mencegah 
terjadinya perilaku penyimpangan seperti penyalahgunaan 
narkoba semestinya pemberian stigma yang buruk tidak 
dilaksanakan. Walau bagaimanapun secara psikologis stigma 
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pelabelan yang diberikan kepada seseorang dapat 
mempengaruhi karakter individu dan lingkungan sosial yang 
diberikan label atau stigma tersebut. 

 

D.Teori Diferensiasi Assosiatif 

Diferensiasi merupakan istilah sosiologis yang 
berkenaan dengan berbagai perbedaan yang ada di dalam 
kehidupan masyarakat seperti usia, jenis kelamin, ras, 
tingkat pendidikan dan pencapaian status. Menurut 
Budirahayu (2013) secara umum, penyimpangan 
berhubungan dengan perbedaan (diferensiasi), tetapi tidak 
selalu ada diferensiasi memunculkan ada penyimpangan.  

Sutherland (dalam Budirahayu, 2013) menamakan 
teorinya dengan Asosiasi Diferensial menyatakan 
penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran, 
keterampilan atau penguasaan atas suatu sikap yang 
dipelajari dari norma-norma menyimpang, terutama teman-
teman sebaya yang menyimpang. 

Teori diferensiasi assosiatif beranggapan bahwa 
perilaku menyimpang seperti perilaku penyalahgunaan 
narkoba ini dapat terjadi karena adanya penguasaan dari 
sikap yang telah dipelajari akan tetapi berbeda atau tidak 
sesuai dengan norma yang berlaku ditambah lagi ada 
desakan dari rekan sebaya yang juga terlibat dengan 
perilaku penyalahgunaan narkoba. 

 
E. Teori Sosialisasi 

Zanden (Ihromi, 2004) mendefenisikan sosialisasi 
adalah proses interaksi sosial individu melalui pengenalan 
terhadap cara-cara berpikir, berperasaan, berperilaku, 
sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam 
masyarakat.  
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Berger (Kamanto, 2004 : 23) mendefinisikan 
sosialisasi sebagai “ a process by which a child learns to be a 
participant member of society”. Bermakna bahwa pada 
dasarnya melalui proses pembelajaran seorang anak akan 
mampu menjadi anggota yang berpartisipasi dalam 
lingkungan masyarakatnya. 

Ada empat agen sosialisasi  yaitu keluarga, kelompok 
bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. 
Mengikut Fuller dan Jacobs (Kamanto, 2004) agen sosialisasi 
utama adalah keluarga, kumpulan bermain, media massa, 
dan sistem pendidikan. Interaksi manusia sangat berarti 
baginya sebagai individu. Ide sentral dari modal sosial 
adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset 
yang bernilai (Field, 2005:16). Jaringan sosial terjadi berkat 
adanya keterkaitan antara individu dan komunitas. Jaringan 
sosial yang kuat antara sesame ahli dalam kelompok mutlak 
diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi 
jika kelompok sosial kapital itu bentuknya kelompok formal. 

Teori tinjauan sosial ini beranggapan bahwa 
seseorang berperilaku meyimpang akan terjadi jika melalui 
tempat berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya 
menampakkan perilaku penyalahgunaan narkoba maka 
ianya juga akan berpeluang untuk berperilaku seperti 
anggaota masyarakat lainnya untuk terlibat dengan 
penyalhgunaan narkoba. 

  

5.3  Teori Biologi 

Berdasarkan teori biologi yang menjelaskan bahwa 
individu berperilaku menyalahgunakan obat-obatan, 
narkoba, alkohol atau menyiksa seseorang setelah mencoba 
bahkan kecanduan zat terlarang tersebut, disebabkan 
karena adanya mekanisme fisik dari keturunan atau 
pembawaan yang mengakibatkan (Goode 1999).  
Pembahasan secara detail tentang teori-teori biologi ini 
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dapat diterangkan melalui teori genetika, teori 
ketidakseimbangan metabolisme dan teori biologis otak 
(Wahyuni, 2017). 

 

A.  Teori Genetika 

Teori genetika atau lazim disebut sebagai teori 
warisan kecanduan atau warisan adiktif. Teori ini 
menjelaskan bahwa faktor genetika akan sangat 
mempengaruhi individu berperilaku menyalahgunakan 
narkoba, alkohol atau obat. Faktor gen sangat 
mempengaruhi mekanisme biologi yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan bahan atau zat adiktif diantaranya akan 
menjadi racun waktu menggunakannya, dapat menjadi sakit 
ketika menggunakan dosis rendah dan dapat sebagai musuh 
dengan dosis yang lebih tinggi, menurunkan atau tidak 
menurunkan tingkat kecemasan ketika masih dalam 
pengaruh narkoba, dan dapat memiliki kemampuan 
terjadinya sistem metabolisme dalam tubuh.  

Sistem metabolisme ialah proses kimia yang 
berlangsung di dalam tubuh yaitu suatu perubahan yang 
berkait struktur molekul daripada satu zat atau lebih, 
dimana perubahan suatu zat dengan sifat khas menjadi zat 
lain yang mempunyai sifat baru yang disertai pelepasan dan 
penyerapan energi (Alkohol Health and Research World 
1995; Shuckit 1999). 

Walau bagaimanapun pengaruh dari narkoba sangat 
berbeda baik secara individu, sekelompok orang maupun 
suatu bangsa (Goode 1991). Tetapi Shuckit (1999) 
mengatakan bahwa dengan adanya kombinasi dari 
lingkungan sosial dan kepribadian individu itu sendiri akan 
dapat membuat penyalahgunaan dan ketergantungan yang 
meningkat secara signifikan.  
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Banyak penelitian yang telah mencoba untuk 
mengetahui dengan pasti bahwa faktor genetika akan 
mengantarkan kepada perilaku penyalahgunaan zat seperti 
narkoba atau alkohol. Shuckit (1999) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki taraf 
alkoholisme lebih dekat kepada orangtua kandung daripada 
orangtua angkat mereka.  

Hasil penelitian Kolata (dalam Goode 1999) juga 
menjelaskan dan memperkuat bahwa 30-40% anak-anak 
mereka dari orangtua yang menyalahgunakan alkohol, akan 
menjadi besarnya peluangnya menjadi pecandu alkohol juga. 
Seterusnya Goode mendeskripsikan bahwa anak lelaki yang 
tidak alkoholik tetapi ibu bapaknya adalah alkoholik akan 
mempunyai gelombang otak rasional yang berbeda daripada 
anak lelaki yang ibu bapaknya bukan pecandu alkoholik. 

Hasil penelitian lain terkait faktor genetika ini telah 
dilakukan Chassin et al (1993) menemukan bahwa orangtua 
yang kecanduan substance atau narkoba lebih sedikit 
menghabiskan waktunya untuk memantau anak-anaknya 
dibandingkan dengan orangtua yang tidak memiliki masalah 
dengan narkoba. Anak-anak yang dipengaruhi, dan hal ini 
merupakan kontribusi penting bagi penggunaan substance 
pada remaja. Apabila orangtua tidak melakukan pengawasan 
yang cukup memadai, anak-anaknya akan mengembangkan 
pertemanan dengan mereka yang mendukung penggunaan 
obat. Anak-anak remaja yang dipengaruhi oleh penggunaan 
substance di rumahnya berpeluang juga bertemu dengan 
remaja lain yang telah menggunakan obat. Pola self-
perpetuating atau mengabadikan diri ini tampaknya 
berkaitan dengan penggunaan obat yang melalmpaui 
pengaruh genetika. 

Pada dasarnya belum ada hasil penelitian yang 
menegaskan bahwa faktor genetik merupakan faktor utama 
terwujudnya banyak pelaku untuk menyalahgunakan 
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narkoba atau alkohol kepada diri seseorang. Akan tetapi 
salah satu penelitian yang memetakan beberapa gen yang 
dapat berpengaruh terhadap perilaku penyalahgunaan 
narkoba yaitu hasil penelitian dari Dick dan Agrawal (2008) 
dengan mengatakan bahwa sikap atau perilaku kecanduan 
atau ketagihan pada narkoba, alkohol dan obat-obatan 
sebagian dipengaruhi oleh faktor genetika. 

 

B.  Teori Ketidakseimbangan Metabolisme 

Teori ketidakseimbangan metabolisme menjelaskan 
bahwa ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh 
manusia merupakan faktor penyebab penyalahgunaan 
narkoba, alkohol, dan obat-obatan. Hal tersebut diterangkan 
Vincent Dole dan Marie Nyswander (dalam Goode 1999) 
berdasarkan peneltian mereka yang menguraikan bahwa 
pecandu jenis heroin lebih menderita dan mengalami 
gangguan metabolisme dari penderita penyakit diabetes. 
Apabila seseorang yang semula mencoba atau 
mengkonsumsi alkohol, obat, atau bahkan narkoba maka 
secara fisiologis terjadilah proses biokimia di dalam 
tubuhnya, kemudian pada waktu berikutnya mulailah 
mencari narkoba tersebut dengan berbagai macam cara 
karena tubuhnya itu sangat membutuhkan zat tersebut yang 
sudah merasakan taraf ketagihan atau kecanduan. Kondisi 
seperti ini sama persis yang dialami oleh penderita diabetes. 
Dosis yang diberikan secara sering, berterusan dan 
berulang-ulang akan menormalkan kitaran metabolisme 
tubuh. Keadaan seperti inilah maka narkoba bertindak 
sebagai penyeimbang kondisi tubuh. Para pecandu tidak 
dapat diberhentikan karena tubuhnya terus menerus 
membutuhkan narkoba tersebut apapun jenisnya. 

Guna memberikan penanganan dan pengobatan 
terhadap para pecandu narkoba,  ada dua jenis model terapi 
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penyembuhan atau perawatan (Josesp et al. 2000; Admin 
2012) yang dapat digunakan menurut teori ini, yaitu: 

a) Pertama model terapi metadon, yaitu memulihkan 
atau menyembuhkan para pecandu yang ketagihan narkoba 
dengan menggunakan narkoba jenis lain. Terapi ini 
bedasarkan teori Dole dan Nyswander yang menjelaskan 
bahwa kecanduan opiat merupakan hasil dari kekurangan 
zat dalam tubuh (metabolic deficiency) sehingga harus 
dinormalkan kembali kekurangan tersebut dengan 
memberikan narkoba jenis metadon.  

b) Kedua, konsep terapi dengan memulihkan 
kecanduan narkoba atau ketagihan obat melalui teknik 
dengan mempersepsikan bahwa ketergantungan narkoba 
sebagai suatu penyakit, untuk itu menurut terapi ini bahwa 
penyalahguna dianggap sebagai pesakit yang harus 
mendapatkan pengawasan  secara ketat dari tim dokter. 
Ketagihan atau kecanduan terhadap narkoba dipersepsikan 
sebagai suatu alergi yang tidak boleh dikonsumsi sampai 
seumur hidup. 

 

C.  Teori Biologis Otak 

Teori biologis otak ini pada dasarnya menerangkan 
bahwa pada masa remaja otak manusia masih mengalami 
pertumbuhan. Penemuan ilmiah terbaru ini telah 
menempatkan perspektif yang sangat berbeda mengenai 
pemahaman terjadinya perilaku beresiko tinggi dalam 
kalangan remaja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa 
otak manusia masih terus mengalami proses kemasakan 
pertumbuhan disepanjang masa remaja tersebut, karena 
masih dalam proses perkembangan otak tersebut sehingga 
dapat memudahkan manusia untuk menjelaskan bahwa 
mengapa dalam kalangan remaja atau alasan mengapa pada 
masa remaja ini terkadang para remaja membuat keputusan 
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yang sangat berisiko berperilaku anti sosial yang dapat 
menyebabkan masalah pada kesehatannya termasuk sangat 
rentan yang unik atau sangat mudah  untuk 
menyalahgunakan narkoba. 

Penemuan baru ini dapat berguna dalam merevisi 
suatu strategi pencegahan narkoba yang lebih efektif 
(Winters & Arria 2012). Hal tersebut juga berdasarkan pada 
penelitian yang telah dilaksanakan oleh Casey, Jones, & Hare 
(2008) bahwa akibat otak remaja belum berkembang secara 
sempurna tersebut sehingga menyebabkan lebih berisiko 
menyalahgunakan narkoba di masa yang akan datang. 

Giedd dan rekan-rekannya adalah perintis dari 
penelitian biologikal otak ini di National Institute of Mental 
Health yang telah membuktikan bahwa otak manusia masih 
terus berkembang disepanjang masa remaja dan masa 
dewasa awal. Otak akan terus tumbuh dengan jumlah yang 
banyak atau berlebihan dan saling berkaitan diantara 
susunan sel-sel syaraf di otak sebelum masa remaja. Akan 
tetapi pada masa usia 11 atau 12 tahun otak mulai 
memotong dan membentuk kembali proporsi yang 
signifikan dari hubungan sel-sel otak itu (Giedd 2004).  

Pemangkasan yang dilakukan pada sel-sel otak 
bertujuan untuk membersihkan susunan sel-sel saraf otak 
yang tidak berguna lagi dan tujuan lain untuk menstimulus 
dan mempercepat proses pengolahan berbagai infomasi-
informasi yang datang agar jauh lebih efisien. Selanjutnya 
pemangkasan sel-sel saraf itu dilaksanakan untuk 
memudahkan otak mengembangkan dan membangun siklus 
lagi yang baru sehingga sel-sel saraf akan baru lagi yang 
sangat diperlukan saraf tersebut selama masa dewasa untuk 
pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan lebih sulit 
lagi.  

Proses pemangkasan sel-sel saraf yang dilakukan itu 
didasarkan pada dua prinsip-prinsip umum yakni: pertama 
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prinsip “menggunakan atau menghilangkan” maksudnya 
bahwa sel-sel saraf yang seringkali dipergunakan selama 
masa kanak-kanak dan masa anak-anak akan diperkuat dan 
sel-sel saraf yang tidak aktif atau jarang dipergunakan akan 
dihilangkan (Wallis 2004).  

Prinsip kedua tentang proses pemangkasan adalah 
bahwa pertumbuhan sel-sel saraf memiliki kecenderungan 
terjadi pada arah kembali ke depan otak. Pada daerah depan 
otak, yang dinamakan prefrontal kortex, disebut sebagai 
‘pemimpin’ dari otak, yang berfungsi untuk mengatur 
impuls, berfikir, mengelo emosi dan bahkan wilayah yang 
berkaitan dengan membimbing atau mengarahkan 
seseorang dalam membuat keputusan.  

Selama terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak 
pada masa remaja, dipercayai bahwa wilayah otak yang 
terletak jauh di belakang, khususnya daerah sistem limbik 
(limbic system) yang merupakan wilayah yang berkaitan 
dengan pengelolaan emosi, akan mengalami kematangan 
lebih cepat daripada wilayah korteks pre-frontal (Gogtay et 
al., 2004). Walsh, sebagai seorang psikolog menegaskan 
bahwa otak remaja dapat dianalogikan seperti kereta 
accelerator yang berfungsi secara sempurna akan tetapi 
‘rem’ belum diinstal (Walsh 2004). 

Pemahaman mengenai pertumbuhan dan 
perkembangan otak ini dapat dijadikan sebagai petunjuk 
tambahan bahwa mengapa usia masa remaja merupakan 
suatu periode yang sangat rentan atau beresiko tinggi untuk 
berperilaku menyalahgunakan zat atau narkoba (Casey, 
Jones & Hare, 2008; Winters, 2009).  

Penemuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian 
Laurence Steinberg (2004) menekankan bahwa aspek 
hadiah dan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh sistem 
limbik akan memberikan peluang kepada remaja kesulitan 
untuk mengontrol perilakunya. Spear (2004) memberikan 
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argumen bahwa perubahan dalam sistem limbik yang 
berlangsung selama masa pubertas dapat mendorong 
remaja untuk mencari stimulus yang baru dan yang lebih 
kuat sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih 
menyenangkan juga demikian pula sebaliknya. Walaupun 
demikian perkembangan lobus frontal yang relatif lambat, 
yang terus mengalami proses kematangan sampai beranjak 
dewasa dapat berarti bahwa remaja kurang memiliki 
keterampilan kognitif yang secara efektif dapat mengontrol 
kecenderungannya untuk mencari kesenangan. 
Perkembangan seperti ini dapat menjelaskan adanya 
kecenderungan pengambilan resiko dan masalah-masalah 
perilaku negatif lainnya dikalangan remaja. Selanjutnya 
Steinberg menjelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan 
untuk membatasi “peluang remaja mengambil keputusan 
yang tidak matang yang memiliki konsekuensi-konsekuensi 
yang berbahaya yakni seperti menaikkan harga rokok, 
memperkuat pengawasan terhadap penjualan alkohol, 
memperluas akses memperoleh layanan kesehatan mental 
dan kontrasepsi, meningkatkan usia untuk mengemudikan 
kendaraan, membatasi remaja untuk merokok, mengunakan 
obat-obat terlarang, bunuh diri, hamil. Memang memerlukan 
waktu agar remaja dapat berkembang seperti dapat 
membuat keputusan yang lebih matang dan benar (Santrock, 
2007). 

Penemuan para ahli bahwa aspek-aspek dari otak 
yang terlibat dalam aktivasi emosi yang kuat dan pencarian 
kenikmatan (sistem limbik) berkembang lebih awal 
dibandingkan dengan proses berfikir yang terlibat dalam 
regulasi diri (korteks prefrontal), kesenjangan dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan di otak ini yang dapat 
menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku pengambilan 
resiko yang merupakan karakteristik atau ciri khas dari 
remaja (Santrock, 2007). 
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Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa 
pertumbuhan dan perkembangan otak selama usia masa 
remaja ini sangat beresiko tinggi dan juga sangat 
berkontribusi penting dalam pengambilan keputusan guna 
menyalahgunakan obat atau narkoba pada masa usia awal 
remaja.  

Perspektif tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
yang telah dilakukan pada hewan yang menunjukkan bahwa 
faktor kondisi biologis dalam kalangan remaja sangat 
beresiko tinggi terpengaruh beberapa zat seperti alkohol 
sebagai efek penenang dibandingkan dengan kalangan orang 
dewasa. Salah satu penelitian yang membuktikan hal itu 
adalah hasil penelitian Spear, (2002) yang melakukan 
percobaan pada seekor tikus usia remaja dan seekor tikus 
usia dewasa. Kedua tikus tersebut setelah diberikan alkohol 
memberikan dampak yang berbeda. Tikus remaja itu 
mengalami gangguan pada fungsi-fungsi motorik yang 
sangat parah dibandingkan dengan tikus dewasa.   

Melalui percobaan dengan tikus yang telah dilakukan 
tersebut menunjukkan bahwa dampak penggunaan alkohol 
diantaranya akan mengalami gangguan pada koordinasi 
motorik dan juga mengalami gangguan pada interaksi 
sosialnya. Penelitian yang sudah dilakukan pada hewan 
tersebut di laboratorium Spear ini, sudah menegaskan 
bahwa pada tikus usia remaja yang sudah menelan alkohol 
membuktikan bahwa secara signifikan akan lebih besar 
dampaknya mengalami kerusakan di daerah prefrontal 
kortex pada otaknya (wilayah ini sangat berpenting dalam 
pengambilan keputusan) dan mengalami kerusakan pada 
proses kerja memori di wilayah otak tersebut dibandingkan 
dengan otak tikus usia dewasa. Ketika tikus usia remaja 
tersebut sudah berulang-ulang kali mengkonsumsi alkohol 
untuk periode jangka panjang, maka otaknya menampakkan 
kerusakan otak dramatis yang mendalam termasuk otak 
wilayah lainnya termasuk wilayah yang berkaitan dengan 
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proses pembelajaran (otak basal depan) dan juga mengalami 
kerusakan pada wilayah penguasaan bahasa (neokortex).  

 

Hasil penemuan yang sudah dilakukan pada tikus 
tersebut memberikan peringatan besar dan pembelajaran 
yang luar biasa mengenai dampak alkohol, dan bisa 
dibayangkan bagaimana dampak yang lebih besar lagi akibat 
perilaku penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri.  

Hasil penelitian yang telah dijalankan oleh Brown, 
Tapert, Granholm & Deli (2000) juga memperlihatkan hasil 
yang sama, bahkan subjek penelitiannya buykan pada tikus 
melainkan pada seorang remaja yang baru saja sembuh dari 
gangguan ketergantungan atau kecanduan alkohol, 
menemukan bahwa kinerja renaja tersebut pada fungsi 
memori verbal dan memori non-verbal sangat buruk 
dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak memiliki 
riwayat kacanduan atau ketergantungan alkohol.  

Penelitian lain bahwa kerusakan yang dapat terjadi 
karena kecanduan alkohol pada usia remaja adalah dapat 
mengurangi volume ukuran di wilayah hipocampus yaitu 
wilayah bagian otak yang bertanggunggung jawab penuh 
terhadap proses fungsi-fungsi memori, fungsi emosi dan 
proses pembelajaran) sehingga secara umum menyebabkan 
minimnya kemampuan memori remaja tersebut (Tapert & 
Schweinsburg, 2005).  

Selain itu, terdapat juga penelitian yang berkembang 
bahwa usia pada masa remaja sangat berbeda dengan usia 
masa orang dewasa dalam memberikan respon pada hampir 
semua perilaku penyalahgunaan narkoba seperti jenis 
nikotin, ganja, dan stimulan (Schepis, Adinoff, & Rao 2008).  

Penemuan ini makin menguatkan bahwa semua zat 
psikoaktif akan sangat berdampak pada proses 
pertumbuhan, perkembangan atau kematangan otak selama 
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masa remaja tersebut dan besar kemungkinan dapat terjadi 
peningkatan perilaku bagi seseorang atau sekelompok untuk 
terlibat dalam menyalahgunakan narkoba.   

Grant dan teman sejawatnya (dalam Winters & Arria 
2012) menganalisis data nasional dan menambahkan bahwa 
remaja yang berusia antara 15-20 tahun sebanyak 12.20% 
sangat beresiko mengalami gangguan ketergantungan atau 
kecanduan alkohol seperti data American Psychiatric 
Association (APA) pada the Diagnostic and Statistical Manual 
of  Mental Disorder -IV atau disingkat DSM-IV dalam 12 
bulan terakhir.  

Nominal persentase angka tersebut lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok usia lain. Hasil lainnya 
menunjukkan bahwa dalam kalangan remaja usia antara 11-
12 tahun ditemukan remaja yang mulai minum alkohol, juga 
diperoleh data sebesar 7.20% mempunyai gangguan 
menggunakan alkohol dalam waktu dua tahun, bagi remaja 
yang menunggu sampai usia sampai 21 tahun mabuk untuk 
pertama kalinya. Manakala pada tahap prevalensi awal 
mengalami gangguan penggunaan alkohol dalam waktu dua 
tahun setelahnya dengan presentase 3.70% (Winters & Lee, 
2008).  

Namun, Clark & Winters (2002) juga tidak 
menafikkan bahwa selain karena masih mengalami 
perteumbuhan dan perkembangan otak pada usia ini maka 
terdapat faktor resiko lainnya yang dapat berkontribusi 
berperilaku penyalahgunaan yaitu adanya pengaruh dari 
rekan sebaya, minimnya pengawasan dari  ibu bapak, dan 
faktor ketersediaan dan kemudahan mendapatkan alkohol.   

Belum dapat diketahui secara pasti bahwa bagaimana 
penyalahgunaan narkoba selama masa usia remaja ini 
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan 
otak mereka. Begitupula dengan pemangkasan sel-sel saraf 
yang tidak berguna, mengapa hal itu mesti dilakukan juga.  
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Namun demikian, Spear (2002) dapat menjelaskan 
bahwa terdapat penelitian kepustakaan yang menemukan 
suatu pembelajaran bahwa selama masa usia remaja proses 
pertumbuhan dan perkembangan otak yang masih belum 
sempurna tersebut akan besar pengaruhnya untuk 
berperilaku penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi jika 
ketika memang sudah mencoba narkoba, mengkonsumsi 
narkoba karena iseng saja, karena banyak masalah bahkan 
apalagi sudah taraf kecanduan narkoba.  

Penemuan hasil-hasil penelitan tersebut maka dapat 
dideskripsikan bahwa masa remaja merupakan masa 
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat berkaitan 
dengan perilaku beresiko tinggi untuk berperilaku 
menyalahgunakan alkohol dibandingkan dengan kelompok 
usia dewasa.  

Berdasarkan penemuan hasil penelitian ilmu 
pertumbuhan dan perkembangan otak ini dapat 
diinformasikan bahwa ilmu pertumbuhan dan 
perkembangan otak itu yang menyediakan kerangka kerja 
yang sangat berharga untuk peningkatan efektivitas 
program dan bersifat praktis dalam tindakan pencegahan 
dan pengobatan perilaku penyalahgunaan narkoba. Gerakan 
ini sudah mulai dapat membantu para otangtua untuk lebih 
cerdas dan terampil dalam tindakan pencegahan, baik pada 
saat mengasuh maupun pada saat membesarkan anak-anak 
mereka. 

 

5.4  Teori Budaya 

Ketika mencermati suatu perilaku yang tampak 
dalam budaya-budaya yang berbeda, perlu untuk diteliti 
kembali segala sesuatu yang dianggap abnormal 
(Matsumoto, 1994). Setiap budaya memiliki preferensinya 
masing-masing untuk obat psikoaktif tertentu dan memiliki 
pelarangan masing-masing ubtuk substansi-substansi yang 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

255 

 

dianggap tidak diterima. Perlu diingat bahwa selain 
menetapkan segala sesuatu yang tidak diterima, norma 
kultural juga sangat mempengaruhi angaka penyalahgunaan 
dan kecanduan narkoba. Sebagai contoh pada budaya 
tertentu seperti Korea, para anggotanya diharapkan untuk 
banyak minum alkohol diacara-acara sosial tertentu (C.K. 
Lee, 1992). Selain tekanan sosial untuk menggunakannya 
dengan jumlah dan frekuensi yang tinggi, paparan substansi 
ini dapat memfasilitasi penyalahgunaannya, dan hal ini 
menjelaskan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di 
negara-negara seperti Korea. Dilain pihak kondisi ekonomi 
uang buruk di belahan dunia tertentu membatasi 
ketersediaan obat, yang tampaknya menjadi penyebab 
relatif rendahnya prevalensi penyalahgunaan substansi di 
Meksiko dan Brazil (Durand & Barlow, 2007). 

Faktor budaya tidak hanya mempengaruhi angka 
penyalahgunaan narkoba tetapi juga menentukan bagiman 
manifestasinya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 
alkohol di Polandia dan Finlandia relatif rendah, tetapi 
konflik-konflik yang terakit dengan minum alkohol dan 
penahanan untuk tidak mabuk di negara-negara itu cukup 
tinggi dibandingkan dengan di Nederland yang memiliki 
angka konsumsi alkohol sama tingginya. Ekspektansi 
mengenai dampak penggunaan alkohol diberbagai budaya 
(misalnya “minum membuatku lebih agresif’ versus ‘minum 
membuatku lebih menarik diri), ekspektansi yang berbeda 
ini sebagian bertanggungjawab atas terjadinya variasi 
konsekuensi minum di Polandia, Finlandia dan Belanda. 
Apakah penggunaan substansi dianggap sebagai suatu 
disfungsi yang merugikan, hal tersebut seringkali tergantung 
pada asumsi kelompok budaya atau kultural yang 
bersangkutan (Durand & Barlow, 2007). 

Sejauh ini tidak diketahui secara pasti apakah 
perbedaan biologis diberbagai budaya memberikan 
kontribusi terhadap angka penggunaan dan penyalahgunaan 
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yang bervariasi. Durand & Barlow (2007) menjelaskan 
bahwa faktor-faktor biologis berinteraksi dengan norma-
norma budaya dengan cara yang kompleks. Pada budaya 
tertentu mengadaptasikan penggunaan substansi (misalnya 
memaklumi penggunaan substansi hanya dilingkungan 
sosial yang aman) dengan reaksi idiosincratic etnic 
(misalnya kecenderungan untuk bereaksi secara agresif). Di 
lain pihak, perilaku dapat mempengaruhi biologi dan dapat 
saja menemukan bahwa norma yang ditetapkan oleh 
masyarakat tertentu mempengaruhi biologis warganya. Oleh 
itu penelitian mengenai berbagai dimensi budaya 
penyalahgunaan substansi dapat dikatakan masih ‘bayi’ 
tetapi penelitian semacam itu sangat menjanjikan untuk 
membantu menyingkap berbagai misteri diseputar 
gangguan perilaku penyalahgunaan narkoba ini. 

 

5.5      Teori Perilaku Beresiko Remaja 

Teori perilaku beresiko tinggi  atau high risk behavior 
ini didasarkan kepada teori Mc Whirter et al. (2007). 
Gambar 5.1 dibawah ini mendeskripsikan bagaimana proses 
terbentuknya perilaku beresiko tinggi dalam kalangan 
remaja. Mc Whirter et al. (2007) memberikan perumpamaan 
perilaku beresiko tinggi pada remaja dengan sebatang 
pohon yang dapat membenarkan kondisi manusia 
khususnya remaja untuk mempertimbangkan berbagai 
masalah-masalah saling berkaitan dengan perilaku beresiko 
tinggi (Wahyuni, 2014, 2017). 

Bagian pertama adalah tanah. Tanah adalah tempat 
berdiri dengan tegak suatu pohon. Tanah diilustrasikan 
sebagai lingkungan kehidupan makhluk untuk hidup. 
Berbagai macam aspek yang dapat mempengaruhi tempat 
lingkungan hidup seseorang seperti status sosial didalam 
masyarakat, kondisi perkembangan politik, keadaan  
perekonomian dan faktor budaya yang berlaku dalam 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

257 

 

lingkungan masyarakat. Lingkungan hidup seseorang atau 
sekelompok orang juga akan memberikan perubahan-
perubahan sosial yang dramatis yang sedang terjadi dan 
berbagai aspek lain yang perlu diperhitungkan guna 
mengerti dan memahami apa sebenarnya masalah-masalah 
yang termasuk perilaku beresiko tinggi di kalangan remaja. 

Akar merupakan dasar atau pondasi dari sebatang 
pohon. Akar yang diilustrasikan sebagai lingkungan sosial 
seorang remaja. Lingkungan sosial yang dimaksudkan 
adalah adanya interaksi antara lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dan interaksi dengan rekan sebaya 
mereka.  

Lingkungan keluarga sebagai akar terpenting dan 
terutama dari seorang remaja. Hal tersebut berarti bahwa 
proses interaksi yang terjadi antara individu dengan 
lingkungan keluarganya akan memberikan kontribusi 
terjadinya perilaku beresiko pada anak-anaknya. Resiko 
tersebut dapat timbul dari berbagai macam masalah dalam 
keluarga yang akan memberikan pandangan dan tantangan 
untuk perkembangan dan pengalaman-pengealaman hidup 
individu yang bersangkutan.  

Lingkungan sekolah adalah bagian akar yang lainnya. 
Interaksi remaja dengan lingkungan sekolahnya juga akan 
memberikan pengaruh besar untuk perkembangan hidup 
seseorang remaja. Demikan pula interaksi antara seorang 
remaja dengan teman-teman sebayanya juga diilustrasikan 
sebagai bagian akar besar lainnya yang akan menjadi 
penentu terbentunya perilaku beresiko tinggi lain seperti 
perilaku penyalahgunaan narkoba ini. 

Bagian lainnya yang merupakan penyambungan 
pohon itu dengan tanah dan alam sekitar adalah batang 
pohon. Batang pohon yang berfungsi untuk memberikan 
semangat atau dukungan. Batang pohon yang diilustrasikan 
sebagai tempat beradaptasi bagi seorang anak dan remaja 



Wahyuni Ismail 

 

258 

 

untuk proses berinteraksi atau adaptasi dengan lingkungan 
sosial remaja yang nyata dalam hidupnya. Batang tersebut 
berfungsi sebagai saluran untuk membentuk sikap, perilaku 
bahkan akan tercipta suatu keterampilan atau skill bagi 
setiap individu.  

Lingkungan sosial yang baik menyebabkan remaja 
dapat hidup dengan bahagia dan dapat berkembang secara 
baik juga, apabila melalui proses adaptasi yang baik sebagai 
hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial. Dapat 
dikatakan bahwa jika remaja mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya maka akan tercipta perilaku pro sosial. 
Demikian pula sebaliknya jika remaja yang tidak mampu 
beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya 
maka akan menghambat proses perkembangan selanjutnya 
dan akan menstimulus atau menghantarkan perilaku remaja 
tersebut kepada perilaku beresiko tinggi yaitu perilaku anti 
sosial seperti perilaku bolos di sekolah, perilaku kenakalan 
remaja, perilaku kehamilan pada remaja tanpa pernikahan, 
perilaku penyalahgunaan narkoba bahkan perilaku bunuh 
diri.  

Terciptanya perilaku prososial atau perilaku anti 
sosial yang diilustrasikan oleh pokok itu merupakan proses 
metamorfosis atau berbagai perubahan yang dapat terjadi 
dikalangan remaja. Perilaku tersebut tercipta melalui 
berbagai macam proses pertimbangan dan proses berfikir 
secara komprehnesif sehingga menyebabkan mereka 
dihadapkan kepada suatu pilihan hidup terhadap 
permasalahan yang sedang terjadi, apakah perilaku 
prososial atau perilaku antisosial yang oleh Mc Whirter et al 
menamakan perilaku itu dengan istilah perilaku berisiko 
tinggi (high risk behavior) yang bermakna beresiko tinggi 
pada perilaku pro sosial atau perilaku anti sosial. 
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Gambar 5.1 Teori Perilaku Beresiko Remaja Mc 
Whirter et al. (2007) 

Para remaja akan menampakkan perilaku disebabkan 
interaksi diantara kedua aspek yakni aspek psikologis dan 
aspek lingkungan sosial mereka. Proses pembentukan 
perilaku yang terbentuk tersebut akan saling mempengaruhi 
dan saling berkaitan satu dengan lain. Meskipun saling 
terkait tetapi pada saat proses tercipta sikap atau perilaku 
baik perilaku prososial maupun perilaku anti sosial pada diri 
remaja, maka pengambilan keputusan terakhir tetap 
melibatkan aspek biologis otak manusia yakni wilayah 
terjadinya pemrosesan berbagai informasi yang terjadi di 
otak sebagai pusat berfikir. 

Berbagai konflik, ketegangan dan masalah lainnya 
yang sedang dihadapi remaja sangat berkaitan erat dengan 
perilaku berisiko tinggi ke arah perilaku anti sosial, hal 
tersebut dapat terjadi sebagai dampak dari pertumbuhan 
dan perkembangan yang mereka alami. Berbagai perubahan-
perubahan yang terjadi itu sehingga mempengaruhi perilaku 
mereka.  

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Daradjat 
(1993) dan pendapat Hurlock (1980) yang menerangkan 
bahwa akibat dampak dari pertumbuhan dan perkembangan 
yang dialami remaja sehingga membuat mereka ingin 

Lingkungan sosial: keluarga, rekan sebaya, sekolah 

Mengembangkan 

sikap, perilaku, 

dan kemahiran 

Perilaku Berisiko 
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mencoba hal baru yang terjadi di lingkungan sekitar. Hasil 
penelitian Ahern et al. (2008) juga menyatakan bahwa 
remaja sangat mudah untuk terlibat perilaku beresiko tinggi 
untuk mencoba dan menyalahgunakan narkoba karena 
adanya rasa ingin tahu yang tinggi dalam jiwa remaja.  

Kondisi psikologis remaja akibat interaksi dengan 
lingkungan sekitar yang saling mempengaruhi tersebut, 
menyebabkan mereka berpikir secara totalitas untuk 
menampakkan sikap atau perilaku tertentu.  Para remaja 
tidak mengetahui dengan pasti apakah mereka melakukan 
perilaku anti sosial ataupun perilaku prososial sebagai 
pewujudan dari proses berfikir yang telah terjadi di otak.  

Jika kompetensi psikologis  dalam hal ini religiusitas 
dan lingkungan sosial remaja seperti lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat memberikan 
dukungan yang tepat maka tidak akan peluang bagi remaja 
itu untuk melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba. 

 

  



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

261 

 

  



Wahyuni Ismail 

 

262 

 

 
 
 
 
 
 

BAB VI 
 

 

DESKRIPSI PROFIL 

PECANDU NARKOBA 
 

 

 

 

6.1  Subjek dan Instrumen  

Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan 
jenis pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan 
dengan alasan bahwa data penelitian ini lebih menganalisis 
dan berpatokan pada angka (numerical) juga melibatkan 
jumlah sampel penelitian yang banyak (Azwar 2005). 
Melalui kaedah skala psikologis digunakan untuk 
mengumpulkan data. Shaughnessy dan Zechmeister (1994) 
berpandangan bahwa pemilihan jenis penelitian yang sesuai 
merupakan aspek terpenting yang perlu diperhatikan secara 
logis oleh peneliti.  

 Melihat bahwa penelitian ini melibatkan jumlah 
sampel yang banyak dengan berbagai variabel maka jenis 
penelitian dilakukan dengan pendekatan jenis cross sectional 
study. Babbie (2009) menjelaskan bahwa penelitian jenis 
cross sectional study yaitu jenis penelitian yang dilakukan 
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secara serentak kepada individu atau sekelompok orang 
atau sampel dari satu populasi pada satu waktu dan untuk 
mengukur beberapa variabel dalam satu waktu sekaligus . 

McBurney (1994) menerangkan bahwa kelebihan 
jenis penelitian ini adalah ia membolehkan peneliti 
memperoleh jumlah subjek yang banyak dalam masa masa 
yang singkat dan dapat menguraikan suatu hubungan atau 
pengaruh antar semua variabel seperti variabel bebas, 
variabel terikat dan variabel mediator atau pengantara.  

 Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat Provinsi 
Sulawesi Selatan, yakni 1) di Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas IIA Sungguminasa dan (2) Pusat Rehanilitasi 
Narkoba, Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar. 
Kedua lembaga ini dipilih karena tempat  ini merupakan 
rujukan pemetintah untuk menempatkan para 
penyalahguna.  

Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor. 35 Tahun 2009, pada pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 
disebutkan bahwa: (1) Rehabilitasi medis Pecandu 
Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh 
Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat 
dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika 
setelah mendapat persetujuan Menteri. 

Pada aturan penjelasan pasal 56 disebutkan bahwa: 
ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi 
Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk 
memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, 
mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.  Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah 
Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi 
medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat 
diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan 
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antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik 
dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan (Undang-
Undang Nomor. 35 Tahun 2009). 

Aturan lain pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 
2099 disebutkan pada Bab IX tentang pengobatan dan 
rehabilitasi, pasal 54 disebutkan Pecandu Narkotika dan 
korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pada penjelasan 
ditegaskan Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan 
Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja 
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika). 
Ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang 
belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat 
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib 
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada 
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Terkait dengan penjelasan rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pada pasal 54 tersebut menurut Undang-
Undang pada pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa: Rehabilitasi 
Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 
Narkotika. Manakala pada pasal 1 ayat 17 disebutkan 
bahwa: Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan 
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 
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agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Undang-Undang 
Nomor. 35 Tahun 2009).  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI 
Nomor. 35 Tahun 2009 maka lembaga rehabilitasi yang ada 
di Sulawesi Selatan milik instansi pemerintah ada dua 
tempat yaitu Lembaga Pemasyarakatn Narkotika Klas IIA 
Sungguminasa dan Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional Baddoka di Makassar. 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 
Sungguminasa di bentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.03 
Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah satunya adalah 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa). 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa 
ini berdiri  di atas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, 
dengan Luas Tembok Keliling 110 x 80,5 meter persegi. 
Dibangun dalam 4 tahap mulai tahun 2003 s/d tahun 2006. 

Lembaga ini mulai beroperasi melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sejak tanggal 2 Agustus 2007. 
Kapasitas hunian sejumlah 354 orang dengan penghuni saat 
ini melakukan penelitian ini berjumlah 625 orang per 
tanggal 5 Juni 2013 (berdasarkan observasi pada tanggal 5 
Juni 2013).   

Visi dari lembaga ini yaitu terwujudnya insan petugas 
pemasyarakatan dan warga binaan yang bebas HIV/AIDS 
dan penyalahgunaan narkoba. Manakala misi yang telah 
ditetapkan yaitu 1) melaksanakan perawatan kesehatan, 2) 
melaksanakan bimbingan rohani dan hukum, 3) 
melaksanakan pelayanan sosial, 4) membangun kemitraan. 

Adapun tujuan dari pendirian lembaga ini yakni a) 
meningkatkan penegakan hukum, b) pembentukan mental 
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jasmani/rohani, c) mencegah dan mengurangi penularan 
HIV/AIDS, d) meningkatkan kualitas hidup Odha yaitu orang 
dengan HIV/AIDS, e) mengembangkan metode treatment, 
terapy rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa. 
Manakala fungsi dari lembaga ini adalah melaksanakan 
pembinaan narapidana /anak didik kasus narkotika, 
memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi 
narapidana/anak didik kasus narkotika, melakukan 
bimbingan sosial dan kerohanian, melakukan pemeliharaan 
keamanan tata tertib dan urusan tata usaha dan rumah 
tangga. 

Aktivitas atau program yang dilakukan ialah 
pelaksanaan layanan pemasyarakatan berasas informasi dan 
teknologi, pembentukan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) 
bagi para banduan atau anak didik, pelaksanaan P4GD 
(Pencegahan, Pembanterasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba), program kerohanian atau 
pencerahan qalbu, baca tulis Al-Quran bagi Muslim dan 
Pembacaan Alkitab bagi Nasrani dan agama lainnya serta 
pembinaan keterampilan kerja pertukangan, perkebunan, 
pertanian dan kerajinan tangan. 

Tempat kedua yaitu pada Pusat Rehabilitasi Narkoba, 
Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar diresmikan 
pada 26 Jun 2012 yang bertepatan dengan Hari Anti 
Narkotika Internasional (HANI), yang mempunyai visi yaitu 
“Menjadi Pusat Pelayanan Terbaik dalam Bidang Rehabilitasi 
Penyalahgunaan Narkoba” dan misi (1) memberikan 
khidmat pemulihan secara terpadu dan profesional, (2) 
mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam 
bidang pelayanan pemulihan, dan (3) melakukan 
Operational Research dalam upaya meningkatkan kualitas 
pelayanan pemulihan.  
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Sebagai Unit Pelaksana Teknikal Badan Narkotika 
Nasional, pusat rehabilitasi ini turut serta aktif dalam 
menangani pelayanan pemulihan dan bertekad untuk 
menjadi pusat Pelayanan terbaik dengan mengutamakan 
nilai-nilai kesantunan yang berasaskan pada semangat 
pengabdian diri dan berasaskan pada penilaian objektif yang 
tiada henti dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka 
juga memberikan pelayanan perobatan maupun psikologi 
bagi para residen (sebutan para penyalahguna). Pelayanan 
pengobatan yang disediakan seperti fisioterapi, USG, 
laboratorium, Apotek, Medical Record, Ruangan EEG, 
Ruangan EKG, Poli Neuroligi, Poli Penyakit Dalam, Poli Gigi, 
Ruangan ICU, Ruangan Perawat, Ruangan Dokter, Ruangan 
X-Ray, Ruangan Radiologi, Ruangan Pembedahan, Ruangan 
IGD, Spot Chek. Manakala pelayanan psikologi yaitu adanya 
Ruangan Konseling dan Psikologi. 

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Makassar telah 
membuka program khusus untuk anak dan remaja yang 
berusia antara 12-16 tahun dengan kategori penggunaan 
narkoba tingkat ringan sampai tingkat sedang dan tempo 
waktu direhabilitasi selama 2 bulan semenjak bulan Maret 
tahun 2018. Penerapan konsep Therapeutic Community (TC) 
pada anak dan remaja berbeda dengan orang dewasa karena 
telah dimodifikasi dengan pendekatan keluarga. Bentuk 
pendekatan keluarga pada rehabilitasi anak dan remaja 
adalah Family Dialog, dan Family Retreat. Selain pendekatan 
keluarga, program terapi ini juga melibatkan program 
pendidikan pengetahuan dasar sesuai kebutuhan, 
diantaranya pendidikan matematika, bahasa Inggris dan 
pendidikan moral.  

Program terapi lain pada pelayanan rehabilitasi anak 
dan remaja  di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu 
pendidikan keagamaan, pendidikan mengenai bahaya 
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narkotika dan zat lainnya, pendidikan pola hidup sehat, 
pendidikan seks, HIV dan penyakit menular, pendidikan 
karakter, pencegahan kekambuhan serta psikoterapi dan 
psikoedukasi. 

Residen siswa atau densi adalah panggilan bagi anak 
dan remaja yang sedang menjalani program rehabilitasi. 
Istilah siswa yang melekat mengindikasikan bahwa mereka 
tetap dianggap sebagai pelajar yang berhak untuk tidak 
didiskriminasi dari pendidikan. Para staf yang bertugas 
mendampingi mereka juga memiliki nama sendiri seperti 
Parent on Duty (POD) yang jika laki- laki dipanggil “Bapak 
POD” dan jika perempuan dipanggil “Ibu POD”. Peranan staf 
adalah menggantikan fungsi orang tua mereka di rumah 
sebab konsep terapi yang baik adalah di tengah keluarga 
(https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/294). 

Terkait para penyalah Guna narkoba yang masih 
anak-anak dan remaja yang akan direhabilitasi, pemerintah 
menuangkan dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 
2009 pada pasal 55, ayat 1 dan ayat 2 yaitu: (1) Orang tua 
atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur 
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  Pada ayat 
dijelaskan (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk 
membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan 
bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk 
pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang 
tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab 
pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang 
dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur 
wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya 

https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/294
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kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial (Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 
2009).       

Penggabungan antara para penyalah Guna dan para 
pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan dan 
pemulihan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Sungguminasa dan di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional Makassar merupakan populasi. 

Suharsimi (2011) mendefinisikan bahwa populasi 
adalah sekelompok orang, keluarga, organisasi, atau 
peristiwa yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 
yakni keseluruhan remaja khususnya yang memiliki status 
sebagai pelajar yang dikenal pasti terlibat dalam 
penyalahgunaan narkoba yaitu sebanyak 579 remaja, 
dengan perincian 452 remaja (394 lelaki dan 58 perempuan) 
yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Sungguminasa dan sejumlah 127 (104 lelaki dan 23 
perempuan) remaja yang berasal dari Pusat Rehabilitasi 
Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar. Jumlah 
populasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1. 

Tabel 6.1   Distribusi populasi penelitian 

Tempat Lelaki Perempuan Jumlah 

Lembaga 
Pemasyarakatan 

Narkotika 

 

394 

 

58 

 

452 

Balai Pemulihan 
Badan Narkotika  

Nasional 

 

104 

 

23 

 

127 

Jumlah 498 81 579 
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Sumber: Kepala Sub Bagian Pembinaan Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dan Pusat Rehabilitasi 

Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar 2013. 
 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah 
persampelan acak sederhana simple random sampling. Hal 
ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan sampel 
karena jumlah populasi yang banyak. Menurut Arif Tiro 
(2008) persampelan acak mudah dilakukan dengan 
mengambil sampel terpilih menurut ciri spesifik populasi 
yang diprediksikan dan mempunyai kaitan erat dengan ciri 
atau sifat dengan pengambilan secara acak.  

Selaras pendapat tersebut, Sugiono (2009) 
mengatakan bahwa simple random sampling dikatakan 
demikian karena pengambilan anggota sampel daripada 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
yang ada dalam populasi tersebut, cara demikian 
dilaksanakan jika anggota populasi dianggap homogen. 
Setelah diketahui jumlah populasi yang ada berdasarkan 
karakteristik remaja, maka ditentukan jumlah sampel yaitu 
dengan cara mengambil remaja secara acak dengan 
melibatkan 403 remaja, karakteristik sampel dari penelitian 
ini ialah remaja yang memiliki status sebelumnya sebagai 
pelajar yang berusia 13 hingga 24 tahun dan dikenal pasti 
menyalahgunakan narkoba. 

Berdasarkan hal tersebut kelompok populasi yang 
berada di kedua tempat tersebut yaitu di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa dan di 
Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka 
Makassar sebanyak 579 pelajar dan diambil secara acak. 
Total sampel yang berdasarkan taraf 80 % dari jumlah 
populasi, maka sampel penelitian yang diperlukan adalah 
sebanyak 360 pelajar. Cara penetapan jumlah sampel yang 
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dikembangkan oleh Issac dan Michael (dalam Sugiono 2009) 
dengan kesimpulan berikut: 

S          =  X2 N P (1 – P) 

        d2 (N – 1) + X2 P (1 – P) 

            =     3.8412 x 579 x 0.8 (1 - 0.8) 

        0.052 (579 – 1) + 3.8412 0.8 (1 - 0.8) 

            =     1366.744 

                   3.806 

            =    359.102 atau 360 remaja. 

Di mana: 

S  : Jumlah Sampel yang diperlukan 

N  : Jumlah Populasi 

P  : Estimasi persentasean subjek berdasarkan 
populasi = 0.8% (0.5) 

d2  : Tingkat Keyakinan = 0.05 (95 %) 

X2  : Tabel nilai Chi Square Sesuai Kebolehpecayaan 
0.95 = 3.841 

 

Walau bagaimanapun setelah menghitung 
berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti berpendapat 
wajar sekiranya jumlah sampel yang disediakan 
berdasarkan tabel penentuan ukuran sampel yaitu 360 
orang, akan tetapi peneliti menghitung menjadi 403 remaja 
sebagai sampel penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk 
menampung sekiranya terjadi kekurangan atau disebabkan 
oleh kesalahan pengisian daftar penelitian oleh remaja.  

Seperti ditegaskan oleh Babbie (2009) bahwa 
bilangan subjek yang banyak dapat mengurangkan 
kesalahan dalam persampelan (sampling error). Hal tersebut 
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juga didukung oleh Mohamad Najib (1999) dan Cohen dan 
Manion (2005) yang menyatakan bahwa membesarkan 
ukuran sampel berupaya untuk meninggikan kesahan dan 
kebolehpercayaan skor sesuatu penelitian. 

Berdasarkan data penyebaran skala pada sampel 
penelitian dari seluruh 403 orang sampel penelitian, 
sebanyak 381 remaja dapat mengisi skala dengan baik dan 
dapat dianalisis, manakala 22 sampel lainnya tidak dapat 
dianalisis karena banyak jumlah skala yang tidak 
disempurnakan penyelesaiannya. Selengkapnya distribusi 
jumlah sampel yang diperoleh diperlihatkan pada tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2   Distribusi sampel penelitian 

 

Tempat Lelaki Perempuan Jumlah 

Lembaga 
Pemasyarakatan 

Narkotika 

 

241 

 

51 

 

292 

Pusat Rehabilitasi 
Badan Narkotika  

Nasional 

 

72 

 

17 

 

89 

Jumlah 313 68 381 
 

Daftar skala religiusitas yang digunakan ialah 
Religious Orientation Scale dari Allport dan Ross (dalam 
Pope 2010) dengan tujuh item. Skala itu seterusnya telah 
dimodifikasi oleh peneliti dari aspek pilihan kesesuaian. 
Versi asli menggunakan lima kesesuaian yakni tidak setuju, 
sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju. 
Hasil modifikasi dari peneliti adalah hanya menentukan 
empat pilihan yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju 
dan sangat setuju. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
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banyak responden memberikan jawaban yang netral. Skala 
dan bilangan item skala religiusitas dapat dilihat melalui 
tabel 6.3. 

 

Tabel 6.3   Skala religiusitas 
 

Indikator Nomor Item Bilangan 

Motivasi Instrinsik 1,2,3,4,5 5 

Motivasi Ekstrinsik 6,7,8,9 4 

Jumlah 9 9 
 

Skala penyalahgunaan narkoba yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah Drug Abuse Screening Test 28 atau 
DAST-28 dikembangkan oleh Skinner (1982) yang 
mengandung 28 item. Skala tersebut kemudian dimodifikasi 
oleh peneliti dari aspek pilihan pernyataan. Versi asal hanya 
terdapat dua kesesuaian yaitu (1) ya dan (2) tidak. Hasil 
modifikasi peneliti menentukan empat jawaban yakni sangat 
tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Skala dan 
bilangan item skala penyalahgunaan narkoba ditunjukkan 
pada tabel 6.4. 

 
Tabel 6.4   Skala penyalahgunaan narkoba 

 

Indikator Nomor Item Bilangan 

Penggunaan Berlebihan 1-14 14 

Penggunaan Non Medis 15-28 14 

Jumlah 28 28 
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6.2  Profil Remaja Pecandu Narkoba 

Bagian ini menjelaskan keputusan analisis deskriptif 
profil remaja pecandu narkoba pada tabel 6.5 sampai tabel 
6.20 yang memberikan informasi tentang latar belakang 
remaja seperti jenis kelamin, umur, agama, etnis, peringkat 
pendidikan, jenis sekolah, latar belakang keluarga, tinggal 
dengan siapa, pekerjaan ibu bapak, kebiasaan merokok, jenis 
narkoba yang disalahgunakan, masa menyalahgunakan 
narkoba, dan harapan-harapan remaja setelah di pusat 
rehabilitasi narkoba. 

 

A. Profil Jenis kelamin 

Berdasarkan keputusan penelitian sebanyak 381 
remaja menunjukkan bahwa mayoritas remaja yang terlibat 
dalam penelitian ini adalah terdiri dari jenis kelamin remaja 
lelaki  sebanyak 313 (82.15%) orang dan remaja perempuan 
sebanyak 68 (47.85%) orang. Tabel 6.5 menunjukkan profil 
remaja berdasarkan jenis kelamin. 

 
Tabel 6.5  Profil remaja berdasarkan jenis kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 313 82.15 % 

Perempuan 63 17.85 % 

Jumlah 381 100 % 
 

 Berdasarkan keputusan penelitian menunjukkan 
bahwa remaja lelaki lebih banyak menyalahgunakan 
narkoba daripada remaja perempuan. Remaja lelaki lebih 
dominan menyalahgunakan narkoba yaitu sebanyak 313 
(82.15%) remaja. Penelitian Mahmood (2001) juga 
memperoleh hasil penelitian yang sama yaitu kebanyakan 
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remaja terdiri daripada lelaki yaitu sebanyak 98.70%  dan 
1.30% adalah perempuan. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa mayoritas lelaki terlibat dalam perilaku 
penyalahgunaan narkoba.  

 Penelitian Nurhaeni et al. (2009) juga memperoleh 
keputusan penelitian sebanyak 111 (87.40%) remaja lelaki 
dan 16 (12.60%) remaja perempuan menyalahgunakan 
narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pondok 
Bambu Jakarta.  

Hasil penelitian ini juga sesua dengan penelitian 
bersama yang telah dilaksanakan Prasetyo (2010) dengan 
pusat penelitian kesehatan, pada Fakultas Kesehatan 
Masyarakat di Universitas Indonesia di 13 provinsi yang 
meneliti pengaruh jenis kelamin pada penggunaan narkoba. 
Data menunjukkan bahwa sebanyak 92% lelaki 
mengkonsumsi narkoba dibandingkan perempuan dan 
temuan lainnya bahwa sebanyak 99% remaja telah merokok 
walaupun masih berstatus sebagai pelajar. Hasil penelitian 
lain mendapati bahwa sebagian remaja mengatakan awal 
mula menyalahgunakan narkoba setelah merokok sekitar 
satu sampai dua tahun.  

Demikian pula hasil penelitian Nababan (2008) yang 
memperoleh data bahwa lelaki paling banyak 
menyalahgunakan narkoba karena sebagian besar mereka 
telah merokok sebelumnya dan merokok dikatakan sebagai 
pintu gerbang seseoraang untuk menyalahgunakan narkoba.  

Tetapi hasil temuan peneliti ini berbeda dengan 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan di dunia Barat 
yang mendapati bahwa masa sekarang ini muncul 
kecenderungan data menunjukkan mengenai perbedaan 
jenis kelamin antara lelaki dan perempuan dalam hal 
perilaku penggunaan narkoba yang terus berkurang di 
kalangan remaja (Johnston et al. 2007). 
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Perilaku penggunaan narkoba hampir seimbang 
antara lelaki dan perempuan (National Institute on Drug 
Abuse 2006). Perbedaan hasil penelitian ini juga telah 
dilaksanakan Wallace’ et al. (2003) dan Schwinn’ et al. 
(2010) yang melaporkan bahwa perempuan memiliki 
kategori tingkat perilaku penyelahgunaan narkoba dua kali 
lipat dibandingkan lelaki sejak dari mereka sekolah di 
sekolah menengah sampai ke pendidikan tinggi.  

Hasil penelitian berbeda lainnya telah dilaksanakan 
Pope et al. (2011) yang memahamkan karakteristik 
pengguna kokain di luar kota bisa berkontribusi dalam 
program pendidikan, pencegahan, pemulihan dan berupaya 
membatasi perilaku penyalahgunaan narkoba jenis 
stimulant. Remaja perempuan dapat mengkonsumsi narkoba 
jenis kokain sebsar 1.8 kali dibandingkan dengan lelaki. 
Hasil penelitian ini juga mendeskripsikan profil yang 
berbeda-beda serta memperoleh data cara penggunaan 
kokain yang berbeda antara lelaki dan perempuan di 
kawasan luar kota. Hasil penelitian di kota berasas jenis 
kelamin menunjukkan konsekuensi negatif pada 
penggunaan kokain. Bermakna hasil penelitian tersebut juga 
menunjukkan penyalahgunaan narkoba dalam kalangan 
perempuan lebih banyak daripada lelaki. 

Manakala penelitian Back’ et al. (2011) yang 
mengkomparasikan karakteristik demografi, keparahan 
mengkonsumsi narkoba dan kawasan terkait lainnya. 
Perbedaan profil jenis kelamin yang dilaksanakan di klinik 
opioid sangat tergantung pada tingkat keparahan 
penggunaan narkoba, keadaan kesehatan dan penurunan 
fungsi-fungsi bidang terkait lainnya. Hasil lain dari 
penelitian ini ialah bisa meningkatkan karakteristik 
pengobatan bagi lelaki dan perempuan dengan tingkat 
ketergantungan atau kecanduan opioid, dan juga berguna 
meningkatkan meningkatkan pengenalan, pencegahan dan 
usaha pemulihan dari kecanduan narkoba.  
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Demikian juga hasil penelitian Korte (2011) yang 
menunjukkan perbedaan dalam keberhasilan intervensi 
penggunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin. Hasil 
penelitian lainnya dilakukan Grienfield et al. (2011) perilaku 
pengobatan penyalahgunaan narkoba yang merumuskan 
bahwa ada kaitan dengan jenis kelamin yang berpusat pada 
sejarah traumatik, kehamilan, gangguan-gangguan kejiwaan 
lainnya dan resiko penularan penyakit HIV. 

Berdasarkan penelitian ini yang menunjukkan bahwa 
secara realitias remaja lelaki lebih banyak melakukan 
perilaku penyalahgunaan narkoba karena lelaki kempunyai 
kemampuan mudah berteman untuk menjalin suatu 
hubungan (relationship) dibanding dengan remaja 
perempuan, dengan adanya ruang lingkup menjalin 
pergaulan yang luas, maka remaja lelaki memiliki 
kecenderungan untuk mencoba dan merasakan hal-hal baru. 
Meskipun hal atau sesuatu yang baru itu merupakan 
perilaku anti sosial seperti penyalahgunaan narkoba ini. 
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa memang 
pada dasarnya terdapat perbedaan peran atau tanggung 
jawab antara lelaki dan perempuan. Perbedaan lainnya yaitu 
adanya perbedaan secara fisik, psikologis dan sosiologis. 
Melalui perbedaan-perbedaan itulah yang pada akhirnya 
juga akan mempengaruhi perilaku diantara remaja lelaki 
dan remaja perempuan termasuk dalam perilaku 
penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan hal tersebut Tan Chin (2012) secara 
jelas mengatakan bahwa fenomena banyaknya lelaki 
menyalahgunakan narkoba disebabkan kaum lelaki lebih 
menyukai tantangan, perasaan ingin tahu dan untuk 
kegembiraan. Demikian pula Freud (dalam Alifia 2008) 
menyatakan bahwa perkara tersebut disebabkan karena 
secara falsafah remaja lelaki memiliki kecenderungan lebih 
mudah bersatu dengan teman-temannya dan mudah juga 
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mengekspresikan diri dengan lingkungan sekitarnya 
dibandingkan dengan remaja perempuan.  

Secara umum didapati berbagai hasil penelitian 
dengan hasil dari peneliti ini yang menunjukkan bahwa 
adanya perbedaan perilaku diantara remaja lelaki dan 
remaja perempuan berperilaku menyalahgunakan narkoba 
karena pada umumnya remaja lelaki mempunyai 
kemudahan untuk berteman dan juga adanya kemudahan 
bagi remaja lelaki lebih suka mencoba sesuatu yang baru 
termasuk perilaku menyalahgunakan narkoba. Oleh itu, 
dengan adanya perbedaan diantara lelaki dan perempuan 
tersebut termasuk perbedaan penyalahgunaan narkoba. 

 

B. Profil Usia 

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 381 remaja 
terdiri daripada remaja dengan spesifikasi yaitu remaja awal 
yang berumur 13 hingga 15 tahun adalah 41 (10.76%) 
orang. Remaja pertengahan yang berumur 16 hingga 18 
tahun adalah sebanyak 254 (66.67%) orang dan remaja 
akhir berumur 19 hingga 20 tahun adalah 86 (22.57%)  
orang. Hasil keseluruhan berdasarkan umur diperlihatkan 
pada tabel 6.6. 

 

Tabel 6.6 Profil remaja berdasarkan usia 

 

Usia Frekuensi Persentase 
(%) 

Remaja Awal 41 10.76 % 

Remaja Pertengahan 254 66.67 % 

Remaja Akhir 86 22.57 % 

Jumlah 381 100  % 
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 Hasil penelitian mendapati bahwa usia remaja 
menyalahgunakan narkoba bermula 13 hingga 20 tahun. 
Hasil penelitian yang sama dari Abdullah Al-hadi dan Iran 
Herman (1997) juga mendapati bahwa usia awal mengambil 
narkoba adalah di atas 15 tahun. Persentase tartinggi remaja 
mengambil narkoba adalah dalam kategori usia 16 hingga 19 
tahun yaitu 38.50% dan diikuti dengan 20 hingga 24 tahun 
sejumlah 27.40%. Manakala mereka yang mula 
menyalahgunakan narkoba kategori usia melebihi 25 tahun 
adalah sebanyak 17.40%, yang menyalahgunakan narkoba di 
bawah 15 tahun ialah sebanyak 16.70%. Data tersebut 
menggambarkan bahwa pertama kali usia remaja 
menyalahgunakan narkoba adalah di lingkungan 
persekolahan yang bermula daripada tingkatan tiga yaitu 
usia 16 sampai19 tahun. 

Keputusan penelitian yang sedikit berbeda telah 
dilakukan Fauziah (2010) mendapati usia awal remaja 
menyalahgunakan narkoba adalah delapan hingga 19 tahun. 
Hasil penelitian yang berbeda juga telah dilaksanakan 
Mahmood (2001) menunjukkan hampir separuh daripada 
remaja penelitian berusia 20an yaitu 48.10%, diikuti remaja 
berusia 30an ialah 24% serta belasan tahun ialah 11.50%. 
Demikian pula hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
Sukini dan Widodo (2009) juga menunjukkan bahwa 30 
(75%) pelajar berusia 16 hingga 18 tahun dan 10 (25%)  
pelajar berusia 18 hingga 21 tahun menyalahgunakan 
narkoba. 

Hasil penelitian lainnya juga telah dilaksanakan 
Abdullah Al-hadi dan Iran Herman (1997) mendapati bahwa 
dalam kalangan penyalahguna mayoritas adalah diantara 
usia 22 hingga 30 tahun sebanyak 186 (42.30%) orang, yang 
berusia di antara 31 hingga 40 tahun yaitu sebanyak 155 
(35.10%) remaja. Seterusnya digambarkan bahwa dalam 
kalangan remaja yang berusia 21 tahun ke bawah ialah 
sebanyak 76 (17.20%) orang. Manakala dalam kalangan 
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orang dewasa ialah sebanyak 24 (5.40%) orang. Data 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
penyalahguna 94% adalah berasal dari kalangan remaja.  

Penelitian Pantjalina et al. (2013) menemukan bahwa 
usia 15 tahun remaja telah mengenal dan menggunakan 
narkoba. Perpaduan persahabatan kerap kali dijadikan 
sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah 
dilakukan untuk dilakukan secara bersama. Pada usia ini 
kematangan secara psikologis belum stabil, masih sering 
merasa kurang bermanfaat di lingkungannya dan sangat 
mudah terpengaruh oleh orang lain. Hal ini mendukung 
mereka berperilaku menyimpang termasuk menggunakan 
narkoba. Hasil penelitian tersebut sesuai pula dengan hasil 
penelitian Yurliani (2007) yang mendapati bahwa mayoritas 
47.70% mangsa penyalahgunaan adalah remaja. 

Dapat dirumuskan bahwa mayoritas penyalahguna 
terbanyak berada pada tingkat usia remaja. Hal tersebut 
ditegaskan Supriatna (2012) bahwa penyebab remaja 
menggunakan narkoba adalah karena keadaan sosial dan 
keadaan psikologi mereka yang memerlukan pengakuan, 
identitas, memiliki emosi tidak stabil dan kelompok remaja 
merupakan populasi berisiko dalam penyalahgunaan 
narkoba. Masa remaja seringkali ditandai dengan masa 
pencarian jati diri yang mendukung remaja berkeinginan 
mencoba perkara yang baru diketahui termasuk 
menyalahgunakan narkoba. 

Penguatan dari Rey dikatakan (2002) bahwa perilaku 
anti sosial yang paling banyak diperbuat oleh para remaja 
yaitu merokok, minum alkohol dan menyalahgunakan 
narkoba.  Hal tersebut dapat dipahami, sebab usia remaja 
adalah usia peralihan daripada kanak-kanak kepada dewasa, 
di mana terjadi banyak perubahan dalam dirinya seiring 
dengan efek pertumbuhan dan perkembangannya sehingga 
selalu mencoba hal baru yang bersifat tantangan dalam 
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pencarian identitas sebagai seorang remaja termasuk 
merasakan narkoba.  

Demikian pula Erickson (dalam Santrock 2007) 
menegaskan bahwa masa remaja adalah masa terjadinya 
krisis pencarian identitas diri, remaja berusaha mencari 
siapa diri mereka, apa yang dilakukan dan bagaimana 
menjalankan hidupnya. Tidak pula dapat dielakkan bahwa 
seringkali dalam pencarian jati diri menimbulkan masalah 
pada diri remaja seperti menyalahgunakan narkoba. 

C. Profil Agama 

Berdasarkan hasil analisis, didapati berbagai agama 
yang dianuti  oleh remaja yaitu remaja yang beragama Islam 
sebanyak 340 (89.24%) orang dan remaja yang beragama 
Kristian sebanyak 36 (9.44%) orang. Manakala beragama 
remaja beragama Hindu adalah empat (1.05%) orang, dan 
selebihnya yang beragama Buddha adalah satu orang 
(0.26%). Umumnya data menunjukkan bahwa mayoritas 
remaja beragama Islam.  

 Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian daripada 
Mahmood (2001) yang mendapati bahwa remaja yang 
beragama Islam mencapai 94.90%. Hasil penelitian 
Nurhaeni et al. (2009) juga menggambarkan bahwa agama 
Islam menduduki tingkat tartinggi yaitu 114 (95.80% ) 
remaja, kemudian agama Kristen empat (3.40%) remaja, dan 
hanya satu (0.80% ) remaja beragama Budhha. Secara 
keseluruhan dapat dilihat pada tabel 6.7 di bawah ini. 

 
Tabel 6.7  Profil remaja berdasarkan agama 

 

Agama Frekuensi Persentase 
(%) 

Islam 340 89.24 % 
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Kristian 36 9.45 % 

Hindu 4 1.05 % 

Buddha 1 0.26 % 

Jumlah 381 100 % 
 

Penemuan mayoritas penyalahgunaan narkoba 
adalah beragama Islam disebabkan karena konsep 
pemahaman beragama Islam lebih kepada dimensi ritual 
peribadatan dengan kurang kepada dimensi kepahaman 
pengetahuan Islam seperti halal haram, larangan 
membinaskan diri sendiri dengan cara mudharat.  

Teori Mahmud (2000) menguraikan bahwa individu 
individu yang memperoleh bimbingan dan pendidikan 
agama dapat memperkokoh agama yang dianutnya sehingga 
terbina konsep pemikiran yang matang sehingga dapat 
bertindak secara hati-hati kepada perilaku negatif seperti 
penyalahgunaan narkoba ini. 

 
 

D. Profil Etnis 

 Berdasarkan keputusan penelitian, etnis mayoritas 
penyalahguna yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 
etnis Bugis yaitu 178 (46.72%) orang. etnis Makassar adalah 
125 (32.81%) orang, etnis Mandar adalah delapan (2.10%) 
orang dan etnis Toraja adalah tujuh (1.84%) orang, serta 
etnis lainnya adalah 63 (16.53%) orang. etnis lain yang 
dimaksud adalah dua Sunda, dua Bali, dua Cina, empat 
Gorontalo, 13 Batak, lima Manado, lima Papua, empat 
Kalimantan, enam Jawa, enam Melayu, satu Ambon, satu 
Tolaki dan tujuh remaja yang tidak diketahui etnisnya. 
Secara terperinci distribusi remaja berdasarkan etnis 
diperlihatkan melalui tabel 6.10. 
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Hasil tersebut adalah memungkinkan berlaku sebab 
di Provinsi Sulawesi Selatan memang terdapat ada empat 
etnis yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Masa terkini 
etnis Bugis adalah merupakan etnis yang paling banyak 
berada di Makassar. 

 Sebagai suatu perbandingan, Abdullah Al-Hadi dan 
Iran Herman (1997) melaporkan hasil penelitiannya yang 
menemukan bahwa dari segi etnis di Malaysia ditemukan 
sebanyak 472 (74.00%) penyalahguna berasal dari etnis 
Melayu, 98 (15.30%) orang adalah etnis Cina dan 47 
(3.30%) orang adalah etnis India. 

 

 
Tabel 6.8  Profil remaja berdasarkan etnis 

 

Etnis Frekuensi Persentase (%) 

Bugis 178 46.72  % 

Makassar 125 32.81  % 

Mandar 8 2.10  % 

Toraja 7 1.84  % 

Lainnya 63 16.53 % 

Jumlah 381 100 % 

 

E. Profil Pendidikan 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian, pendidikan 
remaja sebelum ditempatkan dalam pusat pemulihan dan di 
Lembaga Pemasyarakatan khas narkoba, diperoleh bahwa 
remaja yang berada di peringkat Sekolah Dasar adalah 29 
(7.61%) orang, di peringkat Sekolah Menengah Rendah 
adalah 74 (19.42%) orang, pada peringkat Sekolah 
Menengah Atas adalah sebanyak 217 (56.96%) remaja dan 
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remaja yang menuntut di universitas adalah 48 (12.60%) 
orang. Manakala yang tidak diketahui peringkat 
pendidikannya adalah sebanyak 13 (3.41%) orang. 
Distribusi data secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 
6.9 di bawah ini. 

 
Tabel 6.9 Profil remaja berdasarkan tingkat 

pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
(%) 

Sekolah Dasar 29 7.61 % 

Sekolah Menengah Pertama 74 19.42 % 

Sekolah Menengah Atas 217 56.96 % 

Perguruan Tinggi 48 12.60 % 

Tidak Diketahui 13 3.41 % 

Jumlah 381 100 % 
  

 Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 
penelitian dari Mahmood (2001) yang menemukan lebih 
banyak remaja menyalahgunakan narkoba pada tingkat 
pendidikan di Sekolah Menengah yaitu pada tingkatan lima 
dengan 40.50% remaja, diikuti tingkatan empat dengan 
26.60% remaja dan paling sedikit pada tingkat Sekolah 
Dasar yaitu 17.70% remaja.  

 Keputusan penelitian yang telah dilaksanakan oleh 
Jaji (2009) mendapati hasil yang berbeda dengan peneliti 
yaitu penyalahguna terbanyak di tingkat pertama adalah 
240 (62.50%) remaja pada Sekolah Menengah Pertama 
(tingkatan satu sehingga tingkatan tiga) seterusnya pada 
tingkat kedua adalah 144 (37.50%) remaja di Sekolah 
Menengah Atas (tingkatan empat sehingga tingkatan enam) 
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daripada 384 jumlah pelajar yang menyalahgunakan 
narkoba.  

 Hasil penelitian yang senada dilakukan oleh 
Nurhaeni et al. (2009) juga dilihat berbeda dengan hasil 
peneliti yaitu memperoleh gambaran bahwa pada tingkat 
terbanyak penyalahguna adalah di Sekolah Menengah 
Pertama (tingkatan satu sehingga tingkatan tiga) sebanyak 
56 (45.20%) remaja, kemudian Sekolah Menengah Atas 
sebesar 31 (25.00%) remaja, selanjutnya tingkat Sekolah 
Dasar adalah 27 (21.80%) remaja, dan tidak sekolah 10 
(8.10%)  remaja. 

 Abdullah Al-Hadi dan Iran Herman (1997) 
berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
sebanyak 41.70% berkelulusan tingkatan satu hingga tiga, 
sebanyak 39.90% lulusan tingkatan empat sampai lima, dan 
3.90% lulus tingkatan enam, sejumlah 12.20% remaja 
mempunyai kelulusan Sekolah Dasar dan 0.50% yang tidak 
bersekolah. Manakala sebanyak 1.80% remaja berkelulusan 
diploma dan ijazah. 

Fenomena tingginya perilaku penyalahgunaan 
narkoba lebih banyak terjadi pada usia Sekolah Menengah 
Atas (SMA) berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan 
bahwa hal tersebut memungkinkan terjadi.  

Sebagaimana yang ditegaskan Hurlock (1980) bahwa 
salah satu karakteristik pada usia remaja adalah masa untuk 
mencari identitas. Beliau menambahkan pada tahun-tahun 
awal masa remaja atau disebut juga remaja awal (sama 
tingkat dengan usia Sekolah Menengah Pertama) 
penyesuaian diri dengan kelompok masih sangat penting 
bagi lelaki dan perempuan. Akan tetapi lambat laun mulai 
mendambakan identitas diri. Boleh jadi dalam proses 
pencarian identitas tersebut cenderung kepada perilaku 
negatif seperti menyalahgunakan narkoba. Pencarian 
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identitas ini dimulakan dengan remaja pertengahan atau 
usia Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

F. Profil Jenis Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa sekolah 
asal sebanyak 26 (6.82%) remaja berasal dari Pesantren dan  
sebanyak 347 (91.08%) remaja berasal dari Sekolah Umum. 
Manakala diperoleh delapan (2.10%) responden yang tidak 
diketahui darimana asal lembaga pendidikannya. 
Selengkapnya dapat diperlihatkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6.10   Profil berdasarkan jenis sekolah 
 

Jenis Sekolah Frekuensi Persentase (%) 

Sekolah Umum 347 91.08 % 

Pesantren 26 6.82 % 

Tidak Diketahui 8 2.10 % 

Jumlah 381 100 % 
 
 

G. Profil Rumah Tinggal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
remaja yang terlibat dalam penelitian ini menetap bersama 
ibu bapak yaitu sebanyak 219 (57.48%) remaja dan 
menetap bersama bapaK saja adalah sebanyak 27 (7.09%) 
remaja. Manakala yang menetap bersama ibu saja adalah 17 
(4.46%) orang, seterusnya remaja yang tinggal bersama 
keluarga lain adalah 28 (7.35%) orang. Remaja yang tinggal 
di rumah sewa adalah 66 (17.32%) orang, dan remaja yang 
hidup bersama suami isteri adalah 13 (3.41%) orang.  
Remaja yang tidak diketahui informasi tempat tinggal 
sebanyak 28 (7.35%) orang. Hasil secara keseluruhan 
ditunjukkan pada tabel 6.11. 
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Tabel 6.11   Profil berdasarkan rumah tinggal 

 

Rumah Tinggal Frekuensi Persentase (%) 

Orangtua 219 57.48 % 

Bapak 27 7.09 % 

Ibu 17 4.46 % 

Keluarga Lain 28 7.35 % 

Rumah Sewa 66 17.32 % 

Suami/Isteri 13 3.41 % 

Tidak Diketahui 11 2.89 % 

Jumlah 381 100 % 
 

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian 
dari Mahmood (2001) yang menjelaskan bahwa keluarga 
remaja menunjukkan 62.20% tinggal bersama ibu bapak 
mereka, manakala 12.20% remaja hanya tinggal bersama ibu 
saja dan 10% remaja yang tinggal bersama isteri dan anak-
anak mereka. 

Abdullah Al-Hadi dan Iran Herman (1997) juga 
menemukan bahwa mayoritas 70.40% para penyalahguna 
justeru tinggal dengan ibu bapak mereka, sejumlah 10.80% 
remaja tinggal sendiri, 6.70% tinggal dengan rekan sebaya, 
6.40% remaja tinggal bersama suami atau isteri mereka, ada 
1.60% tinggal dengan saudara kandung, manakala sisanya 
tinggal dengan keluarga angkat, dan mertua. 

Banyaknya para penyalahguna justeru hidup bersama 
dengan ibu bapak mereka. Hal tersebut menggambarkan 
bahwa gaya asuhan ibu bapak yang diaplikasikan kepada 
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anak-anaknya tidak memberikan pengaruh kepada mereka 
untuk mengelakkan perilakunya menyalahgunakan narkoba.  

Pada masa yang sama pendekatan autoritarian dalam 
keluarga dan hukuman di sekolah juga cenderung 
memberikan sumbangan tinggi terhadap penggunaan 
narkoba pada anak-anak dan remaja. Namun, realitasnya 
dalam kalangan remaja lebih cenderung menggunakan 
narkoba apabila lingkungan keluarga mereka mengganggu 
atau tidak terurus, termasuk orang dewasa yang 
menggunakan narkoba, atau keluarga yang tidak memiliki 
afiliasi religiusitas (Webster & Stratton et al. 2001).  

Oleh itu faktor keluarga sangat penting untuk 
mengurangi risiko penggunaan narkoba dalam kalangan 
remaja walaupun hasil penelitian ini mendapati bahwa 
mayoritas para remaja hidup dengan ibu bapak mereka 
tetap menyalahgunakan narkoba. Sebagaimana hasil 
penelitian dari Dishion et al. (2002); Howkins et al. (1999);  
dan Kumpfer et al. (1996) yang menemukan bahwa tidaklah 
menghairankan pendekatan berdasarkekeluargaan yang 
cukup sangat membantu untuk setiap keluarga jika 
memberikan pengontrolah dan penjelasan tentang bahaya 
narkoba kepada anak-anaknya. 

 
 

H. Profil Latar Belakang Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas remaja yang terlibat dalam penelitian ini berasal 
daripada keluarga lengkap di mana ibu bapak mereka masih 
hidup adalah 288 (75.60%) orang, responden yang hanya 
mempuyai bapak atau ibu saja disebabkan salah seorang 
telah meninggal dunia ialah sebanyak 26 (6.82%) orang 
remaja. Manakala responden yang mempunyai keluarga 
yang bermasalah atau broken home adalah 58 (15.22%) 
orang dan remaja yang tidak diketahui latar belakang 
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keluarganya adalah sembilan (2.36%) orang. Hasil 
selengkapnya ditunjukkan pada tabel 6.12 di bawah. 

 
Tabel 6.12   Profil remaja berdasarkan latar 

belakang keluarga 
 

Latar belakang Keluarga Frekuensi Persentase (%) 

Keluarga Lengkap /Ibu 
bapak 

288 75.60 % 

Bapa/Ibu Meninggal 26 6.82 % 

Broken Home 58 15.22 % 

Tidak Diketahui 9 2.36 % 

Jumlah 381 100 % 

 

 
I. Profil Pekerjaan Orangtua 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa 
mayoritas remaja yang terlibat dalam penelitian ini adalah 
terdiri daripada ibu bapak yang bekerja yaitu sebanyak 128 
(33.60%) orang dan bapa saja yang bekerja adalah 168 
(44.09%) remaja. Manakala ibu saja yang bekerja adalah 42 
(11.02%) remaja, seterusnya ibu bapak yang tidak bekerja 
adalah 43 (11.29%) remaja. Hasil secara keseluruhan 
ditunjukkan melalui tabel 6.13. 

 
 

 
 
 
 

Tabel 6.13   Profil berdasarkan pekerjaan 
Orangtua 
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Pekerjaan Orangtua Frekuensi Persentase (%) 

Ibu bapak Bekerja 128 33.60 % 

Bapa Bekerja 168 44.09 % 

Ibu Bekerja 42 11.02 % 

Ibu bapak Tidak Bekerja 43 11.29 % 

Jumlah 381 100 % 
 

J. Profil Orangtua Merokok 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang 
terlibat dalam penelitian ini yaitu ibu bapak remaja yang 
merokok adalah 37 (9.71%) orang, didapati pula bahwa 
mayoritas bapal saja yang merokok adalah sebanyak 221 
(58.01%) orang. Manakala ibu saja yang merokok adalah 
lima (1.31%) orang, serta ibu bapak yang tidak merokok 
sebanyak 118 (30.97%) orang. Hasil penelitian secara 
keseluruhan ditunjukkan melalui tabel 6.14. 

 
Tabel 6.14   Profil berdasarkan orangtua merokok 

 

Kebiasaan Merokok Frekuensi Persentase (%) 

Ibu bapak Merokok 37 9.71 % 

Bapak Merokok 221 58.01 % 

Ibu Merokok 5 1.31 % 

Ibu bapak Tidak Merokok 118 30.97 % 

Jumlah 381 100 % 
 

K. Profil Kebiasaan Merokok 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
data remaja yang mempunyai kebiasaan tidak merokok 
adalah 28 (7.35%) orang, remaja yang hanya mempunyai 
kebiasaan minum alkohol saja adalah 16 (4.20%) orang. 
Manakala mayoritas remaja yang hanya mempunyai 
kebiasaan merokok saja adalah sebanyak 243 (63.78%) 
orang. Seterusnya remaja yang mempunyai kedua-dua 
kebiasaan sama ada peminum alkohol maupun kebiasaan 
merokok adalah 94 (24.67%) orang. Hasil secara terperinci 
ditunjukkan pada tabel 6.15 di bawah ini. 

 
Tabel 6.15   Profil berdasarkan kebiasaan merokok 

responden 
 

Kebiasaan Remaja Frekuensi Persentase 
(%) 

Remaja Tidak Merokok 28 7.35 % 

Remaja Peminum Alkohol 16 4.20 % 

Remaja Merokok 243 63.78 % 

Remaja Merokok & 
Alkoholik 

94 24.67 % 

Jumlah 381 100 % 
 

L. Profil Jenis Narkoba Dikonsumsi Pertama kali 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas jenis narkoba yang pertama kali disalahgunakan 
remaja yaitu sabu sebanyak 212 (55.64%) orang, 
menyalahgunakan jenis ganja atau kanabis sebanyak 96 
(25.20%) orang. Manakala yang menyalahgunakan narkoba 
jenis kokain adalah sembilan (2.36%) orang, 
penyalahgunaan narkoba jenis ecstacy adalah tujuh (1.84%) 
orang, dan penyalahgunaan narkoba jenis heroin adalah 14 
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(3.67%) orang. Seterusnya penyalahgunaan narkoba jenis 
lain (amfethamin, pil koplo, ‘benzo, ‘dextrosol, ‘buxcon, 
‘somadil, thd’, ‘tramadol, metadon’ dan kamblet’) adalah 
sebanyak 43 (11.29%) orang. Hasil penelitian secara 
keseluruhan ditunjukkan melaui Tabel 6.16 berikut ini. 

 
Tabel 6.16   Profil jenis narkoba dikonsumsi 

pertama kali 
 

Narkoba Disalahguna 
Pertama 

Frekuensi Persentase (%) 

Sabu 212 55.64 % 

Ganja 96 25.20 % 

Heroin 14 3.67 % 

Kokain 9 2.36 % 

Ecstacy 7 1.84 % 

Lain-lain 43 11.29 % 

Jumlah 381 100 % 
 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 
penelitian dari Abdullah Al-hadi dan Iran Herman (1997) 
yang menemukan bahwa jenis narkoba yang pertama kali 
dicuba oleh para penyalahguna adalah ganja yaitu sebanyak 
59.20%, seterusnya narkoba jenis heroin yaitu 28.40% dan 
narkoba jenis morfin sebanyak 6.90% remaja. 

Hasil penelitian yang berbeda juga telah dilaksanakan 
Mahmood (2005) yaitu menunjukkan jenis-jenis narkoba 
paling banyak disalahgunakan adalah heroin, ganja, morfin, 
sabu, pil, dominicon, ekstasi, ice baby, kokain, candu, kodein, 
dan lem. Hasil penelitian berbeda juga dijelaskan Skager 
(2009) yang mengatakan bahwa hampir tiga dekad terakhir 
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ini, alkohol dan narkoba jenis marijuana merupakan dua hal 
yang paling sering disalahgunakan remaja. Hal ini mereka 
lakukan disebabkan karena  efek rasa ingin tahu dan untuk 
kegembiraan terhadap alkohol dan marijuana itu. 

Hasil penelitian peneliti ini juga juga tidak sesuai 
dengan perkiraan UNODC (United Nations Office on Drugs 
and Crime) bahwa sekitar 200 juta orang di seluruh dunia 
menggunakan narkoba secara haram dan kanabis 
merupakan jenis narkoba yang paling sering digunakan, 
diikuti dengan amfetamin, kokain, dan opioid.  

Penyalahgunaan narkoba jenis tersebut didominasi 
lelaki, dan juga lebih terlihat di kalangan remaja 
dibandingkan katagori usia lebih tua. Sebanyak 2.70% 
daripada populasi di dunia dan 3.90 % dari seluruh orang 
berusia 15 tahun ke atas telah menggunakan kanabis paling 
sedikit sekali antara tahun 2000 hingga 2001 (Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia 2008).  

 

Banyaknya penyalahguna dengan jenis narkoba yang 
pertama kali disalahgunakan yaitu sabu 212 (55.64%) 
remaja mengindikasikan bahwa sabu merupakan hal yang 
sangat popular dalam kalangan remaja, walaupun jenis sabu 
tersebut mahal berbanding dengan ganja. Hal itu terjadi 
sebab pada dasarnya remaja sangat mudah untuk ikut pada 
sesuatu benda yang lagi populer dalam kalangan mereka.  

Seperti yang ditegaskan kepada penelitian Lestary 
dan Sugihari (2011) yang menunjukkan bahwa remaja yang 
memiliki teman berperilaku berisiko maka ianya akan 
cenderung akan berperilaku beresiko seperti 
penyalahgunaan narkoba, hal ini terjadi karena remaja ingin 
diakui keberadaannya dan mempererat hubungan 
pertemanan. 
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M. Profil Jenis Narkoba Disalahgunakan Sebelum Di 
Rehabilitasi 

Berdasarkan hasil penelitian mendapati bahwa 
mayoritas jenis narkoba yang disalahgunakan sebelum 
ditempatkan pada Pusat Rehabilitasi Narkoba dan pada 
Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba ialah narkoba 
jenis sabu yaitu sebanyak 250 (65.62%) orang, jenis ganja 
adalah 68 (17.85%) orang dan jenis heroin adalah 19 
(4.98%) remaja. Manakala narkoba jenis ekstasi adalah 14 
(3.67%) orang, jenis kokain adalah tujuh (1.84%) orang dan 
seterusnya narkoba jenis lain-lain (koplo, benzo, lem, obat 
lainnya) adalah 23 (6.04%) orang. Tabel 6.17 
memperlihatkan jenis narkobanya. 

 
Tabel 6.17   Profil berdasar jenis narkoba 
disalahgunakan sebelum rehabilitasi 

 

Jenis Narkoba Frekuensi Persentase (%) 

Sabu 250 65.62 % 

Ganja 68 17.85 % 

Heroin 19 4.98 % 

Ekstasi 14 3.67 % 

Kokain 7 1.84 % 

Lain-lain 23 6.04 % 

Jumlah 381 100 % 

 
N. Profil Masa Menyalahgunakan Narkoba 

Hasil penelitian mendapati bahwa masa masa remaja 
menyalahgunakan narkoba adalah dalam masa selama satu 
hingga enam bulan yaitu sebanyak 48 (12.60%) orang, 
remaja menyalahgunakan narkoba selama tujuh hingga 12 
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bulan adalah sebanyak 91 (23.88%) orang. Manakala 
didapati pula bahwa mayoritas remaja yang 
menyalahgunakan narkoba masa masa selama satu hingga 
tiga tahun adalah sebanyak 125 (32.81%) orang, remaja 
yang menyalahgunakan narkoba selama empat sampai lima 
tahun adalah sebanyak 54 (14.17%) orang. Seterusnya 
remaja yang menyalahgunakan narkoba lebih dari lima 
tahun adalah sebanyak 33 (8.66%) orang, dan yang tidak 
diketahui masa masa menyalahgunakan narkoba adalah 30 
(7.87%) orang. Hasil penelitian secara keseluruhan 
dijelaskan melalui tabel 6.18. 

 
Tabel 6.18   Profil remaja berdasarkan masa 

menyalahgunakan narkoba 
 

Lama Menyalahgunakan 
Narkoba 

Frekuensi Persentase 
(%) 

1-6 Bulan 48 12.60 % 

7-12 Bulan 91 23.89 % 

1-3 Tahun 125 32.81 % 

4-5 Tahun 54 14.17 % 

Lebih dari 5 Tahun 33 8.66 % 

Tidak Diketahui 30 7.87 % 

Jumlah 381 100 % 

 Hasil penelitian peneliti ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilaksanakan Mahmood (2001) mendapati 
mayoritas remaja menyalahgunakan narkoba masa dua 
tahun dengan persentase sebanyak 40.8%. Sebanyak 21.1% 
yang menyalahgunakan narkoba lebih dari dua tahun serta 
11.8% yang sudah menyalahgunakan narkoba selama 
setahun.  
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 Demikiian pula hasil penelitian Fauziah (2012) 
memperoleh informasi mayoritas masa penyalahgunaan 
narkoba antara satu hingga dua tahun yaitu sebanyak 80 
(40%) orang, masa tiga hingga empat tahun sebanyak 40 
(20%) orang, remaja yang telah menyalahgunakan narkoba 
masa lima hingga enam tahun adalah 15 (7.50%) orang, 
masa tujuh hingga delapan tahun adalah dua (1.%) orang 
dan selebihnya masa 10 hingga 11 tahun adalah satu orang 
saja.  

 Berdasarkan mayoritas remaja yang 
menyalahgunakan narkoba selama satu hingga tiga tahun 
yaitu sebanyak 125 (32.81%) remaja. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa keadaan sebenarnya bahwa remaja 
telah lama menyalahgunakan narkoba bahkan boleh jadi, 
lebih lama lagi sebelum mereka di pusat pemulihan narkoba. 

 

O. Profil Usaha Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas remaja 
menjelaskan bahwa usaha yang boleh digunakan untuk 
mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu menjauhi teman 
yang menyalahgunakan narkoba adalah sebanyak 83 
(21.78%) orang dan kampanye atau sosialisasi atau seminar 
tentang bahaya narkoba sebanyak 69 (18.11%) remaja. 
Manakala harus mengontrol diri dari tingkah laku negatif 
adalah sebanyak 59 (15.49%) orang, meningkatkan nilai-
nilai religiusitas sebanyak 39 (10.24%) orang, dan ibu bapak 
hendaknya memberi perhatian atau kawalan kepada anak-
anaknya sebanyak 26 (6.82%) orang. Seterusnya juga 
didapati bahwa seharusnya remaja aktif dalam aktivitas 
kokurikulum di sekolah sebanyak 24 (6.30%) orang, jauhi 
narkoba sebanyak 22 (5.77%) remaja, selalu menjaga 
kesehatan sebanyak 20 (5.25%) orang dan musnahkan 
narkoba atau menangkap pengedar narkoba sebanyak 16 
(4.20%) orang. Seterusnya adalah perlu dilakukan 
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pemulihan kepada para penyalahguna adalah delapan 
(2.10%) orang, dan 15 (3.94%) remaja menyatakan tidak 
tahu usaha untuk mengelakkan perilaku penyalahgunaan 
narkoba. Hasil penelitian secara lengkap ditunjukkan 
melalui tabel 6.19. 

 
Tabel 6.19   Usaha pencegahan penyalahgunaan 

narkoba dari remaja 
 

Uraian Frekuensi Persentase (%) 
Menjauhi Teman yang 

menyalahgunakan Narkoba 
83 21.78 % 

Kampanye/Sosialisasi 
/Seminar Bahaya Narkoba 

69 18.11 % 

Mengontrol diri dari perilaku 
negatif 

59 15.49 % 

Memperkukuhkan ilmu 
agama 

39 10.24 % 

Ibu bapak Memberi 
Perhatian/Pengawasan 

26 6.82 % 

Aktif dalam aktivitas 
kokurikulum 

24 6.30 % 

Jauhi Narkoba 22 5.77 % 
Jaga Kesehatan 20 5.25 % 

Musnahkan Narkoba / 
Tangkap Pengedar narkoba 

16 4.20 % 

Pemulihan/Pusat Rehabilitasi 8 2.10 % 
Tidak tahu 15 3.94 % 

Jumlah 381 100 % 
 

P. Profil Harapan Setelah Rehabilitasi  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
harapan-harapan yang akan dilakukan remaja setelah 
menjalani pemulihan adalah mayoritas yaitu sebanyak 54 
(14.17%) remaja menginginkan hidup sehat pada masa 
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hadapan, mau melanjutkan sekolah sebanyak 52 (13.61%) 
orang dan kurangkan jumlah penyalahgunaan narkoba 
adalah 50 (13.09%) orang. Manakala harapan remaja 
lainnya yaitu ingin membagiakan ibu bapak adalah sebanyak 
40 (10.47%) orang, mau bekerja atau beraktivitas kembali 
sebanyak 36 (9.42%) orang, dan akan menjadi manusia yang 
lebih baik sebanyak 31 (8.11%) orang. Seterusnya didapati 
pula bahwa ingin menjauhi narkoba sebanyak 30 (7.85%) 
remaja, adanya keinginan menjauhi teman yang 
menyalahgunakan narkoba sebanyak 30 (7.85%) orang, 
dapat diterima oleh golongan masyarakat sebanyak 20 
(5.23%) orang. Harapan lain dari remaja adalah ingin 
memperdalam agama atau taobat sebanyak 10 (2.62%) 
orang, akan menghindari pergaulan bebas sebanyak tujuh 
(1.84%) orang, melaksanakan kampanye mengenai bahaya 
menyalahgunakan narkoba ada enam (1.57%) remaja dan 
harapan remaja seterusnya adalah ingin menikah sebanyak 
enam (1.57%) orang, serta sembilan (2.36%) orang 
menyatakan tidak mengetahui lagi harapan yang akan 
dilakukan dimasa depan. 

 
Tabel 6.20  Profil harapan remaja setelah 

pemulihan 
 

Harapan Remaja Frekuensi Persentase (%) 

Hidup Sehat 54 14.17 % 

Bisa sekolah lagi 52 13.61 % 

Kurangkan menyalahgunakan 
narkoba 

50 13.09 % 

Bahagiakan Kedua Orangtua 40 10.47 % 

Bekerja / Beraktivitas 36 9.42 % 

Menjadi manusia yang lebih 
baik 

31 8.11 % 
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Ringkasan data profil para remaja yang telah 
diperoleh menggambarkan berbagai perkara yang menjadi 
identitas remaja sehingga para remaja melakukan tingkah 
laku anti sosial seperti penyalahgunaan narkoba. Perkara 
tersebut berlaku disebabkan keadaan psikologi individu 
serta keadaan lingkungan sosial mereka. 

 

6.3    Tingkat Religiusitas dan tingkat Perilaku 
Penyalahgunaan Narkoba Remaja 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh 
tingkat kompetensi psikologis yaitu  religiusitas dan tingkat 
penyalahgunaan narkoba dalam kalangan remaja. Tingkat-
tingkat tersebut dikategorikan kepada tiga bagian yaitu, 1) 
tingkat rendah (≤ 2.00), tingkat sedang (2.01-3.00), dan 
tingkat tinggi pada nilai (3.01-4.00). Secara lebih terperinci 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

A. Tingkat religiusitas 

Menjauhi Narkoba 30 7.85 % 

Menjauhi teman yang 
menyalahgunakan narkoba 

30 7.85 % 

Diterima dimasyarakat lagi 20 5.23 % 

Memperdalam agama atau 
taubat 

10 2.62 % 

Menjauhi Pergaulan Bebas 7 1.84 % 

Kampanye Bahaya Narkoba 6 1.57 % 

Menikah 6 1.57 % 

Tidak tahu 9 2.36 % 

Jumlah 381 100 % 
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Keputusan penelitian tingkat orientasi religiusitas 
remaja ditunjukkan melalui Tabel 6.21 yang mendapati 
bahwa secara keseluruhan mayoritas orientasi religiusitas 
dimensi motivasi intrinsik sebanyak 279 (73.23%) remaja 
kategori sedang, sebanyak 98 (25.72%) remaja mempunyai 
kategori tinggi, dan hanya empat (1.05%) remaja kategori 
rendah. Demikian pula berdasarkan dimensi motivasi 
ekstrinsik, mayoritas tingkat orientasi religiusitas adalah 
sedang yaitu sebanyak 217  (56.96%) remaja, tingkat tinggi 
sebanyak 146 (38.32%) remaja, dan hanya 18 (4.72%) 
remaja berada kategori tingkat rendah. Hal ini bermakna 
bahwa mayoritas tingkat religiusitas remaja baik motivssi 
instrinsik maupun motivasi ekstrinsik terhadap perilaku 
penyalahgunaan narkoba adalah kategori sedang. 

 
Tabel 6.21   Tingkat religiusitas 

 
Religiusitas Motivasi 

Intrinsik (%) 
Motivasi  

Ekstrinsik (%) 
Rendah 4 /  1.05 % 18 /  4.72  % 
Sedang 279 / 73.23 % 217 / 56.96 % 
Tinggi 98 / 25.72 % 146 / 38.32 % 

Jumlah 100% 100 % 

Nota: (≤ 2.00) kategori tingkat rendah, (2.01-3.00) 
sedang, (3.01-4.00) tinggi 

 

B. Tingkat Penyalahgunaan Narkoba 

Tabel 6.22 di bawah ini menjelaskan bahwa sebanyak 
191 (50.13%)  remaja berada pada tingkat sedang mengenai 
penyalahgunaan narkoba. Manakala sebanyak 172 (45.15%) 
remaja berada pada kategori tinggi dan selebihnya berada 
pada kategori rendah adalah 18 (4.72%) remaja. Hal ini 
bermakna bahwa mayoritas tingkat tingkah laku  
penyalahgunaan narkoba remaja pada tingkat sedang. 
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Tabel 6.22   Tingkat penyalahgunaan narkoba 

 

Penyalahgunaan 
Narkoba 

Distribusi Sampel 
(N=381) 

Persentase (%) 

Rendah 18 4.72 % 

Sedang 191 50.13 % 

Tinggi 172 45.15 % 

Jumlah 381 100 % 

Nota: (≤ 2.00) kategori tingkat rendah, (2.01-3.00) 
sedang, (3.01-4.00) tinggi 

 

6.4  Deskripsi Penyebab Perilaku Penyalahgunaan 
Narkoba Remaja 

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh bahwa 
terdapat tiga faktor penyumbang utama penyalahgunaan 
narkoba dalam kalangan remaja yaitu kompetensi psikologis 
berupa religiusitas. Manakala berdasarkan analisis 
deskriptif yang telah dilakukan, diperoleh ringkasan faktor 
penyebab remaja (remaja) menyalahgunakan narkoba. Data 
ini merupakan jawaban remaja melalui skala psikologis yang 
yang bersifat terbuka. Data yang diperoleh tersebut 
kemudian dianalisis melalui analisis tematik yaitu 
memetakan tema-tema yang mempunyai makna sama ke 
atas sub tema jawaban yang tersedia dengan cara 
mengkuantitatifkan data berupa angka-angka yang 
dipersentasekan. Secara terperinci diperlihatkan pada tabel 
6.23. 

 
Tabel 6.23  Faktor penyebab penyalahgunaan 

narkoba 
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Uraian Jumlah Persentase 

Faktor Lingkungan Sosial 

Faktor Pribadi 

Tidak Tahu 

215 

161 

5 

56.43 % 

42.26 % 

1.31 % 

 

Berdasarkan tabel 6.23 menunjukkan bahwa faktor 
penyebab remaja menyalahgunakan narkoba secara garis 
besar terbagi tiga yaitu faktor lingkungan sosial, faktor 
pribadi dan faktor ketidaktahuan.  

Berdasarkan sub tema yang ada diuraikan lagi secara 
menyeluruh penyebab menyalahgunakan narkoba karena 
faktor lingkungan sosial sebanyak 215 (56.43%) remaja 
yaitu sebanyak 53 (13.19%) remaja karena pengaruh dari 
rekan-rekan, sebanyak 42 (11.02%) remaja karena 
pergaulan bebas, permasalahan keluarga yang tidak dapat 
diselesaikan adalah  27 (7.09%) remaja, pengaruh 
masyarakat sekitar 22 (5.77%) remaja, narkoba dapat 
menjadi bidang perdagangan yang menguntungkan 
sebanyak 20 (5.25%) orang, narkoba mudah diperoleh 
sebanyak 16 (4.20%) remaja, broken home sebanyak 14 
(3.67%) remaja, pengaruh lingkungan sekolah adalah 11  
(2.89%) remaja, dan adanya desakan dari pengedar narkoba 
sebanyak 10 (2.62%) remaja.  

Berdasarkan faktor pribadi dikategorikan penyebab 
remaja menyalahgunakan narkoba sebanyak 161 (42.26%) 
secara terperinci yaitu sebanyak 40 (10.50%) remaja karena 
kurang pengetahuan bahaya narkoba, dukungan mencoba 
narkoba sebanyak 35 (9.11%) remaja, narkoba merupakan 
gaya hidup ialah 17 (4.46%) remaja, disebabkan stress atau 
tekanan adalah 15 (3.94%) remaja, kurangnya pengetahuan 
religiusitas sebanyak 13 (3.41%) remaja, karena fantasi 
sebanyak 11 (2.89%), kegembiraan adalah sebanyak 10 
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(2.62%) remaja, narkoba dapat menambah kepercayaan diri 
adalah sembilan (2.36%) orang, adanya andaian atau 
dorongan narkoba boleh menyembuhkan suatu penyakit ada 
enam (1.57%) remaja dan ada pengaruh seks adalah enam 
(1.57%) remaja.  

Manakala penyebab berlakunya penyalahgunaan 
narkoba dalam kalangan remaja yang menyatakan bahwa 
mereka tidak tahu alasan atau yang menjadi penyebab 
mengapa remaja menyalahgunakan narkoba adalah hanya 
sebanyak lima (1.31%) orang remaja. 
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BAB VII 

 

 

RELIGIUSITAS DAN PERILAKU  

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 
 
 
 

Religiusitas dalam hal ini kompetensi psikologis yang 
dimaksudkan ialah kemampuan yang dimiliki oleh setiap 
individu yang merupakan potensi kepribadian yang telah 
ada di dalam dirinya. Kepribadian membuat manusia 
berbeda dari orang lain. Dengan demikian manusia mungkin 
berfikir kepribadian sebagai ‘standar pengaturan' pola 
individu yang unik, motif, emosi dan persepsi, bersama 
dengan skema belajar untuk memahami diri dan dunia (Mc 
Adams & Pals 2006).  

Kepribadian juga merupakan istilah kolektif untuk 
kualitas manusia. Semua ini pada gilirannya, tertanam dalam 
konteks budaya, hubungan sosial, dan tingkat 
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perkembangan individu. Kepribadian dibentuk oleh 
kekuatan gabungan dari semua kondisi biologis dan keadaan 
psikologis yang tertanam dalam konteks budaya dan 
perkembangan sosial. Adapun kompetensi psikologis 
merupakan potensi yang ada dalam diri individu (pecandu 
narkoba) adalah religiusitas. 

 

7.1    Kaitan Religiusitas terhadap Perilaku 
Penyalahgunaan Narkoba 

Hasil penelitian ini menjadi fenomena tersendiri bagi 
kalangan remaja terutama remaja di Makassar sebab 
religiusitas adalah sebagai pedoman dan pelindung bagi 
perilaku manusia. Secara spesifik dalam penelitian ini tidak 
terdapat pengaruh faktor religiusitas dengan perilaku 
penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pada dasarnya remaja dalam penelitian mereka 
menyalahgunakan narkoba bukan disebabkan karena 
tingkat religiusitas remaja. Jadi tidak perduli, apakah remaja 
memiliki tingkat religiusitas kategori rendah, sedang atau 
tingkat timggi sekalipun tidak mempengaruhi mereka 
menyalahgunakan narkoba atau tidak.  

Akan tetapi terdapat faktor lain yang berlaku 
sehingga responden melakukan perilaku penyalahgunaan 
narkoba. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya 
internalisasi makna religiusitas dalam jiwa mereka. Proses 
religiusitas tidak sampai kepada aspek penghayatan tentang 
makna perilaku baik dan buruk atau makna mengenai 
pahala dan dosisa, sehingga remaja tidak mampu 
mengontrolperilaku mereka untuk menyalahgunakan 
narkoba. Oleh itu faktor religiusitas tidak dapat berperan 
dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil 
penelitian Longest dan Vaisey (2008), Kleftaras dan 
Katsogianni (2012) dan Snipes et al. (2015) yang 
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menunjukkan bahwa individu yang mempunyai keyakinan 
penuh terhadap ajaran agamanya, individu tersebut akan 
dapat menghindarkan perilakunya untuk menyalahgunakan 
narkoba.  

Demikian pula hasil penelitian dari Wahyuni (2010) 
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 
antara religiusitas dengan perilaku penyalahgunaan narkoba 
pada remaja Sekolah Menengah Atas Negeri dengan nilai p = 
0.000 (kaedah yang digunakan adalah jika nilai p < 0.05 
maka korelasi signifikan) yaitu semakin tinggi religiusitas 
remaja maka semakin rendah tingkat perilaku 
penyalahgunaan narkoba.  

Faktor tidak terdapatnya pengaruh religiusitas 
terhadap perilaku mengelakkan penyalahgunaan narkoba 
juga bertentangan dengan hasil penelitian Juwana (2009) 
yang menemukan bahwa ketaatan beribadah kelompok 
penyalahguna sebesar 33.1% berbanding dengan kelompok 
non penyalahguna sebesar 83.0%.  

Hasil penelitian Haris (2004) menyatakan 
peningkatan dalam perilaku religiusitas merupakan faktor 
kawalan utama dalam mengatasi keinginan untuk 
melakukan sesuatu yang melanggar nilai, norma serta 
Undang-Undang. Demikian pula hasil penelitian dari 
Stylianou (2004) dan Fauziah (2010) juga mendapati bahwa 
jika individu sangat percaya dan yakin terhadap agamanya 
maka individu itu kurang termotivasi untuk 
menyalahgunakan narkoba. 

Pendapat Koenig et al. (2004) menyatakan bahwa 
banyak manfaat religiusitas yaitu untuk kesehatan dan 
kesejahteraan tiga kali lipat menolong pencegahan, cepat 
pemulihan dan memantapkan ketenangan dalam 
menghadapi kesehatan yang buruk. Ditambahkan oleh 
Weaver et al. (2004) yang menyatakan bahwa hasil 
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kesehatan pesakit dapat dikesan oleh keyakinan agama, 
sikap dan perilaku penyalahguna.  

Manakala penelitian Huguelet (2006) tentang 
perilaku religiusitas dengan sampel sebanyak 100 pesakit 
rawat jalan skizofrenia juga mendapati bahwa mayoritas 
pesakit menyatakan bahwa religiusitas merupakan hal 
terpenting bagi kehidupan mereka. Pendapat lainnya 
menunjukkan bahwa aspek agama akan lebih melindungi 
perilaku mereka daripada kecewa, menyalahgunakan 
narkoba dan bunuh diri (Bostwick & Rummans 2007; Blazer 
2007).  

Darokah dan Safaria (2005) yang mendeskripsikan 
bahwa remaja yang memiliki komitmen agama kurang 
mempunyai risiko empat kali lipat lebih besar untuk 
menyalahgunakan narkoba dibandingkan remaja dengan 
komitmen agama kuat. Penelitian Juwana (dalam Darokah & 
Safaria 2005) juga menemukan ketaatan beribadah kepada 
kelompok penyalahgunaan narkoba jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan 
narkoba. 

Azimi Hamzah (2007) juga menjelaskan religiusitas 
dalam lingkungan keluarga merupakan faktor penting pada 
remaja untuk memberikan dukungan positif bagi 
pembangunan bangsa melalui peranan potensi religiusitas 
keluarga supaya remaja terhindar dari perilaku 
menyalahgunakan narkoba.  

Sesuai dengan perkara tersebut, Abdul Aziz Jemain 
(1998) menjelaskan sebagian besar pelajar percaya bahwa 
agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 
mereka justeru itu mereka berpendapat ibu bapak perlu 
memastikan anak-anak mereka mendapat didikan agama 
yang secukupnya.  
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Hasil penelitian Esa Jafaria et al. (2010) memperkuat 
hasil penelitian yang menjelaskan religiusitas memberikan 
sumbangan secara signifikan kepada kesehatan mental, 
penyalahgunaan narkoba dan kebahagiaan.  

Demikian pula penelitian Worthington et al. (2011) 
menegaskan bahwa religiusitas terbukti sebagai rawatan 
yang boleh mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba. 
Hasil penelitian Hawari (2002) juga menunjukkan 
penyalahguna yang rajin menjalankan ibadah memiliki 
risiko menyalahgunakan narkoba 6.83%, manakala 
penyalahguna tidak menjalankan agama mencapai angka 
71.67%. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 
Wills et al. (2003) yang  memperolah data bahwa tidak 
terdapat korelasi antara religiusitas dengan penggunaan 
bahan berbahaya baik alkohol, rokok maupun narkoba dan 
hasil penelitian lainnya mendapati bahwa religiusitas dapat 
mengurangkan tingkat tekanan hidup dalam kalangan 
penggunaan obat berbahaya. 

Pada dasarnya berdasarkan berbagai hasil penelitian, 
sangat banyak hasil penelitian orang yang menafikan hasil 
penelitian peneliti ini. Sebab berdasarkan teori bahwa 
secara esensial manusia dilahirkan ke dunia dengan 
membawa fitrah atau potensi keagamaannya masing-masing 
dan pada proses perkembangan selanjutnya berbagai faktor 
mempengaruhi seperti pengalaman religiusitas, struktur 
kepribadian, proses berfikir dan unsur kondisi kejiwaan lain 
(Jamaluddin & Ramayulis 1993).  

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh pakar neurologi 
yang menyatakan bahwa sejak semula sudah terdapat mesin 
syaraf yang terletak di lobus temporal yang diciptakan 
memang berkaitan dengan agama (Zohar & Marshal 2000). 
Meskipun sampai sekarang masih ada perbedaan pandangan 
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mengenai kapan sebenarnya awal proses munculnya 
kehidupan beragama kepada seseorang. 

Beberapa pakar seperti Daradjat (1993) dan 
pendapat Subandi (1988) menerangkan bahwa pada masa 
remaja ini, mereka mulai mempertanyakan tentang 
kebenaran mutlak agamanya, walaupun demikian tidak 
berarti bahwa pada masa remaja ini, mereka tidak 
memerlukan agama, malah faktor agama justeru membantu 
remaja untuk berperilaku pada tingkat perkembangan 
kegamaan berikutnya . 

Hurlock (1980) mengatakan bahwa pada masa ini, 
para remaja mulai mempertanyakan mengenai kebenaran isi 
kitab suci serta doktrin ajaran agama mereka. Seterusnya 
dijelaskan bahwa pada usia remaja ini, dapat muncul 
peluang terjadinya konflik, pertentangan bahkan keragu-
raguan terhadap pemahaman agamanya.  

Fowler (dalam Crapps 1994) berpandangan bahwa 
munculnya kesempatan dan peluang proses terjadinya 
konflik dan keraguan dalam beragama tersebut disebabkan 
karena  para remaja lebih mengutamakan kekuatan akal 
fikiran yang logis dan kritis mereka dalam memahami 
sesuatu.  

Adam dan Gullota (1983) berpandangan bahwa 
agama dapat menjadi pedoman dan pengangan dalam 
menstabilkan perilaku manusia dan agama juga dapat 
menjelaskan bahwa “mengapa dan untuk apa” seseorang 
atau sekelompok orang berada dalam kehidupan dunia ini, 
agama dapat memberikan perlindungan dan rasa aman, 
serta ditambahkan bahwa manusia sangat memerlukan 
agama karena tanpa agama, manusia belum dapat menjadi 
manusia yang seutuhnya.  

Hidup tanpa keimanan dan kepercayaan, manusia 
tidak akan dapat yakin bahwa kehidupannya akan mencapai 
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suatu kebahagiaan atau bisa bermanfaat bagi sesama 
manusia (Wahyuni 2010). Dapat dijelaskan bahwa agama 
pada usia remaja sangat dibutuhkan guna membawa 
ketenangan jiwa. Agama diperlukan disebabkan pada usia 
remaja ini, mereka telah berhadapan berbagai masalah-
masalah yang terjadi dalam kehidupan seiring dengan 
tingkat perkembangan yang dilalui. Remaja sangat 
membutuhkan agama sebagai sumber pegangan hidup dan 
kekuatan hidup mereka. Meskipun pada kenyataan tingkat 
kebutuhan beragama sangat berbeda-beda diantara para 
remaja  

Remaja yang berpegang teguh keyakinan kepada 
agama maka dapat  berpotensi besar untuk mengatur 
kehidupan dengan lebih tenang, sempurna dan sejahtera 
(McCullough & Willioughby 2006). Michelle et al. (1989) 
mengatakan pegangan agama yang sempurna boleh menjadi 
asas bagi remaja untuk berfikir dengan bijak sebelum 
melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti 
penyalahgunaan narkoba. Bahkan faktor pelindung dari 
sudut pegangan agama amat diperlukan remaja karena 
kelompok ini berada di tingkat  pencarian identitas 
(Corcoran & Nichols-Casebot 2004; Wallace et al. 2007). 

Oleh itu dapat dipahami bahwa ternyata jika individu 
memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya 
maka individu tersebut akan mengurangkan bahkan 
mencegah perilakunya untuk tidak menyalahgunakan 
narkoba. Tidak diperoleh pengaruh religiusitas terhadap 
terhadap penyalahgunaan narkoba ini dapat terjadi karena 
konsep pemahaman orientasi beragama hanya kepada 
proses ritual dengan tidak memperhatikan pemahaman 
pengetahuan mengenai perbuatan baik dan buruk yang 
dapat menyakiti atau merusakkan diri sendiri terhadap 
segala perilaku yang dilakukan termasuk penyalahgunaan 
narkoba  ini. 
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Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dapatan 
Jaji (2009) yang telah meneliti mengenai remaja dengan 
resiko tinggi melakukan perilaku penyalhgunaan narkoba. 
Pendekatan kuantitatif tersebut menggunakan kaedah 
analisis deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 384 
remaja dengan pengambilan sampel secara proportional 
stratified random sampling dan simple random sampling. 
Melalui teknik pengujian statistik Chi square untuk 
mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel 
bersandar. Variabel bebas  meliputi faktor sosial, spiritual, 
usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dikaitkan dengan 
penyalahgunaan narkoba pada remaja di Palembang. Hasil 
penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan antara 
faktor sosial dan faktor tingkat pendidikan dengan risiko 
penyalahgunaan narkoba pada remaja dan juga terdapat 
hubungan antara faktor usia, faktorjenis kelamin dan faktor 
spiritual dengan resiko penyalahgunaan narkoba dalam 
kalangan remaja. Diantara berbagai variabel tersebut, maka 
variabel yang paling berpengaruh ialah faktor sosial. 

Oleh itu Clinibell (1980) menegaskan setiap individu 
memerlukan dasar religiusitas yang harus dipenuhi. Jika 
tidak terpenuhi maka individu akan mencarinya dengan 
berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan narkoba 
sehingga membuat individu merasa resah, cemas dan tidak 
tenang. Akibatnya mereka mencari cara yang dapat 
menghilangkan kegelisahan dengan menyalahgunakan 
narkoba tanpa mengetahui dengan pasti akibat yang dapat 
ditimbulkan narkoba tersebut. 

Manakala Haris (2004) menyatakan bahwa melalui 
pendekatan religiusitas yang berbentuk social inclusive 
melalui proses sosialisasi dikatakan mampu mencegah 
masalah perilaku antisosial yang berlaku khususnya 
penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Hashim et al. 
(2008) menyatakan komunikasi dua arah amat berkesan 
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dalam membendung aktivitas perilaku negatif dimana belia 
menjadi rekan daripada kedua ibu bapak.  

Seterusnya Dzuhailmi Dahalan et al. (2014) 
menjelaskan bahwa meyakini agama yang dianuti 
merupakan asas yang boleh mendorong remaja dari terjebak 
kedalam tingkah laku sosial yang negatif. Seterusnya 
dikatakan bahwa setiap masa dan keadaan mengkehendaki 
remaja membuat keputusan yang betul bukan saja pada 
pandangan dirinya bahkan pada pandangan norma 
kehidupan manusia. Sebab keputusan yang dibuat akan 
menghasilkan bentuk tingkah laku. 

Berkaitan dengan religiusitas dalam kalangan remaja, 
Robiah (2001) menjelaskan bahwa kepercayaan agama 
merupakan suatu tenaga paling unggul untuk mencegah dan 
menentang segala unsur negatif yang menyerang emosi dan 
mental golongan remaja.  

Fauziah et al. (2012) yang telah mengenal pasti 
tingkat pengetahuan agama dalam kalangan remaja yang 
terlibat dengan tingkah laku menyalahi undang-undang 
negara mendapati bahwa mayoritas remaja (89.5%) 
mempunyai tingkat pengetahuan agama yang sedang. 
Penelitian mereka merumuskan bahwa semakin tinggi 
pengetahuan agama, maka semakin rendah kecenderungan 
remaja untuk terlibat dengan aktivitas yang tidak bermoral 
dan menyalahi undang-undang negara.  

Selain itu, penelitian Sharifah et al. (2010) berkenaan 
fenomena geng motor di kalangan belia mendapati belia 
yang mendapat bimbingan positif daripada keluarga serta 
mempunyai kesadaran agama yang tinggi mampu 
berhadapan dengan tantangan lingkungan negatif selain 
berupaya mencegah mereka dari terlibat dengan tingkah 
laku yang berisiko seperti penyalahgunaan narkoba ini. Oleh 
itu faktor religiusitas ini mempunyai peranan penting bagi 
perkembangan pengetahuan mengenai bahaya narkoba 
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dalam diri individu untuk mengelakkan perilaku remaja 
untuk menyalahgunakan narkoba. 

7.2   Faktor-faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan 
Narkoba 

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa remaja 
terlibat pada perilaku penyalahgunaan narkoba. Hasil 
penelitian memperoleh bahwa remaja menyalahgunakan 
narkoba karena desakan dari kompetensi psikologis atau 
keadaan internal dan lingkungan sosial atau keadaan 
eksternal mereka.  

Hawari (1996) menjelaskan bahwa ada tiga faktor 
utama yang mempengaruhi seseorang terlibat 
penyalahgunaan narkoba yaitu faktor predisposisi, faktor 
pengaruh, dan faktor pencetus. Faktor predisposisi di 
antaranya kepribadian individu seperti kecemasan, 
kemurungan, atau adanya gangguan kepribadian anti sosial. 
Faktor pengaruh adalah keadaan keluarga, keutuhan 
keluarga, kesibukan ibu bapak dan hubungan interpersonal 
di dalam keluarga itu sendiri. Faktor pencetus diantaranya 
pengaruh teman sebaya dan kemudahan memperoleh 
narkoba sendiri.  

Penyebab tersebut sependapat dengan hasil 
penelitian yang dilaksanakan Mohammad Abdul Rashid 
(2001) yang mengatakan faktor penting yang 
mempengaruhi langsung perilaku penyalahgunaan narkoba 
yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah 
dan faktor kelompok teman sebaya. 

Durand & Barlow (2007) bahwa pengaruh genetik 
dapat menyebabkan resiko penyalahgunaan narkoba yaitu 
sebagian orang berpeluang mewarisi sensitivitas yang lebih 
besar terhadap efek obat-obatan tertentu, sebagian lainnya 
berpeluang juga mewarisi kemampuan untuk 
memetabolisasi substansi secara lebih cepat dan oleh itu 
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mampu mentoleransi tingkat penggunaan yang lebih tinggi 
(dan lebih berbahaya). Faktor kondisi-kondisi psikiatrik lain 
berpeluang secara tidak langsung membuat orang beresiko 
untuk menyalahgunakan substansi. Faktor gangguan 
kepribadian anti sosial, yang ditandai keseringan melakukan 
pelanggaran terhadap norma-norma sosial, diduga 
menstimulus hal ini. Kondisi tersebut berpeluang menjadi 
penyebab peningkatan prevalensi penyalahgunaan 
substansi. Faktor lain yang menyebabkan terjadi perilaku 
penyalahgunaan narkoba ialah para penderita gangguan 
suasana perasaan atau gangguan kecemasan berpeluang 
berusaha mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat-
obatan untuk menghilangkan gejala-gejala negatif gangguan 
mereka. Faktor conditioning atau pelaziman mendorong 
individu menggunakan narkoba yaitu apabila pengalaman 
obat yang menyenangkan berhubungan dengan setting 
tertentu, kemudian kembali ke setting semacam itu lagi 
maka akan menyebabkan ada perkembangan dorongan 
menggunakan narkoba itu, walaupun saat itu juga narkoba 
tersebut tidak tersedia. 

Iswanto (1993) menerangkan bahwa terdapat 
banyak yang faktor saling berkaitan sehingga remaja 
melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba, yiaitu: a) 
Faktor kemudahan narkoba diperoleh, meskipun secara 
mendasar telah dilakukan berbagai upaya dan pengawasan 
yang ketat terhadap narkoba ini, akan tetapi pada 
kenyatannya sampai juga kepada penyalahguna narkoba; b) 
Faktor khasiat narkoba, individu atau sekelompok orang 
melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan karena 
sangat mendambakan khasiat yang terkandung dalam 
narkoba tersebut. Walaupun sebenarnya banyak 
penyalahguna bahkan pecandu narkoba mengetahui dengan 
pasti dan mengakui efek buruk dan hukuman yang akan 
menimpa akan tetapi mereka tetap berani terhadap risiko 
narkoba itu; c) Faktor individu, diantaranya faktor 
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kepribadian dan faktor biologis mereka. Kecanduan narkoba 
mudah terjadi kepada individu yang memiliki keperibadian 
lemah yang sangat berisiko tinggi dengan tampak ciri-ciri 
seperti mudah putus asa, mudah merasa kecewa, mudah 
bosan, dan lebih mengutamakan pada kenikmatan sesaat; d) 
Faktor lingkungan, faktor ini yang memberikan peluang 
besar kepada seseorang atau sekelompok orang untuk 
terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba.  

Capuzzi (Furhmann,1990) mengatakan bahwa pada 
dasarnya penyebab individu terpengaruh kepada perilaku 
penyalahgunaan narkoba ada dua faktor yaitu faktor sosial 
seperti pengaruh keluarga, afiliasi religious, pengaruh teman 
sebaya dan pengaruh teman di sekolah, dan faktor personal 
yang meliputi rasa inferior, rasa curiosity, petualangan dan 
dorongan impulsif.  

Rahami (2005) menjelaskan bahwa faktor yang 
penyebab seseorang terlibat dengan perilaku 
penyalahgunaan narkoba adalah faktor kepribadian individu 
itu sendiri dan faktor lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat 
terjadi karena ada penerimaan masyarakat, keadaan 
lingkungan yang miskin dan patologi individual dapat 
menambah kemungkinan penyalahgunaan itu. Faktor 
kepribadian, teman sebaya dan pengaruh kedua orangtua 
berpengaruh kuat dan salah satu faktor saja sudah cukup 
untuk memberikan peluang sesorang terlibat dalam perilaku 
penyalahgunaan narkoba.  

Furhmann (1990) menjelaskan bahwa faktor 
penyebab perilaku penyalahgunaan narkoba ada dua, yakni 
a) faktor sosial yang meliputi pengaruh keluarga, tingkat 
keagamaan seseorang, pengaruh dari teman sebaya, 
pengaruh dari teman di sekolah; b) faktor personal yang 
meliputi ada rasa rendah diri, rasa ingin tahu, ada jiwa 
berpetualangan dan ada dorongan impulsif dalam jiwa.  
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Hasil penelitian Mahmood (2005) juga menunjukkan 
bahwa berbagai penyebab remaja menyalahgunakan 
narkoba adalah sebanyak 14.0% untuk mencari ketenangan, 
36.0% karena ingin mencoba narkoba, 24.0% karena 
ketegangan, 6.0% karena seksual, dan 20.0% remaja karena 
pengaruh rekan, manakala selebihnya karena kegembiraan 
dan ada masalah pribadi atau keluarga.  

Keadaan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian 
dari Millstein (1998), Brooks et al. (2000) dan Mahmood 
(2005) menjelaskan bahwa diantara penyebab utama 
penyalahgunaan narkoba adalah mereka merasakan sudah 
terperangkap dalam kehidupan serta kitaran ganas 
penyalahgunaan dan sudah tidak ada jalan keluar lagi. 

Abdullah Al-Hadi dan Iran Herman (1997) 
berdasarkan hasil penelitiannya melaporkan bahwa sebab 
paling utama para penyalahguna terlibat dengan 
penyalahgunaan narkoba ialah perasaan ingin tahu 
sebanyak 36.3%, kemudian pengaruh rekan sebanyak 
25.5%, seterusnya untuk kegembiraan adalah 21.8%, untuk 
mengatasi tekanan jiwa yaitu 11.9%, secara tidak sengaja 
ialah 4.5% dan faktor untuk meningkatkan kegembiraan 
seksual ialah 2.3%. 

Berdasarkan hasil penelitian Jamaluddin (2012) yang 
menyatakan bahwa remaja menyalahgunakan narkoba 
disebabkan  oleh berbagai faktor, yakni: a) pengaruh kawan 
atau rekan sebaya seperti semua kawan menggunakan 
narkoba, mudah mendapat narkoba, banyak ketersediaan 
narkoba di sekeliling kehidupan; b) pengaruh lingkungan 
sekolah seperti mata pelajaran di sekolah terlalu susah, 
pencapaian kelulusan ujian tidak cemerlang, dan guru 
terlalu garang; c) pengaruh keluarga yaitu keluarga yang 
berpecah belah, ibu bapak bercerai, tekanan dari ibu bapak 
agar cemerlang, ibu bapak menggunakan narkoba, 
membalas dendam kepada ibu bapak yang tidak 
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memperdulikan dirinya;  d) pengaruh psikologis yaitu rasa 
ingin tahu, tidak percaya diri, terlalu banyak masalah dalam 
kehidupan, untuk mencapai kegembiraan, sebagai satu 
kaedah mencapai matlamat, tidak merasa kesan negatif di 
peringkat awal penggunaan, ingin mengulangi kesan nikmat 
penggunaan narkoba, dan tidak ada siapapun peduli apa 
yang dilakukan. 

Terkait dengan pengaruh dari teman, Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda dalam hadist: 

 ،  ايْ خَ لَّ  ذِ   خَ ذِ  ذِ  ،  ايْ ذِ يْىذِ   خَ  ذِ ذِ   خَ خَ خَ ذِ   ا لَّ يْ ذِ   خَ ايْ خَ ذِ اذِ   ا لَّ اذِحذِ   ايْ خَ ذِ اذِ   خَ خَ صُ 
ىخَ  اخَ  ايْ   خَ يْ خَ صُ   خَ خَ خَىخَ   صُ يْ ذِ صُ   ايْ خَ لَّ  ذِ   خَ ذِ  صُ  ،  ذِ  خَ صُ   خَ ذِ صُ   خَ يْ  ،  خَ يْ خَ ذِ  ذِ   ايْ ذِ يْىذِ إذِ لَّ   خَ  ذِ ذِ   ذِ
  خَ ذِ  خَ ةً   ذِ  ةً   ذِ يْ صُ   خَ ذِ صُ   خَ يْ   خَ يْ خَىخَ   خَ يْ 

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan 
orang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman 
dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau 
tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa 
membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun 
berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati 
badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau 
dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari dari Abu 
Musa). 

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penyelidikan 
Narkoba Universitas Sains Malaysia sebanyak 7.329 orang di 
Pulau Pinang sebagian besar penyalahguna adalah belia usia 
15 hingga 19 tahun berstatus pelajar. Abdul Gaffar (2010) 
menemukan bahwa awal mula menyalahgunakan narkoba 
karena perasaan ingin tahu, setiap individu mempunyai 
naluri mengetahui sesuatu, tidak kira perkara itu baik atau 
tidak baik, menganggap bahwa mencoba sekali tidak akan 
mendatangkan bahaya; tidak mengetahui akan bahaya 
narkoba, kebodohan tentang bahaya setiap jenis narkoba 
membuat seseorang mudah ditipu oleh pengedar atau 
penyalahguna yang senantiasa mencari jalan melibatkan 
orang lain, pengaruh rekan sebaya, rekan mempuyai 
pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang, menghilangkan 
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kerunsingan, masalah kehidupan menyebabkan seseorang 
hilang pedoman khusus dikalangan remaja, karena 
beranggapan narkoba dapat menghilangkan segala masalah 
dan penderitaan hidup mereka, tidak menggunakan masa 
lapang dengan berfaedah; dan ada pertengkaran dengan ibu 
bapak. 

Faktor selanjutnya yang mendorong keterlibatan 
remaja menyalahgunakan narkoba disebabkan karena 
kemudahan mendapatkan narkoba melalui internet (Kuntari 
2011). Tam dan Foo (2012) menjelaskan bahwa 48% 
internet menjadi alat popular guna pemasaran dan 
pembelian narkoba sehingga terjadi peningkatan 
penyalahgunaan narkoba.  

Sebaliknya memandangkan remaja banyak 
meluangkan waktu menggunakan internet maka Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kerjasama 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (2012) 
telah menggembeling usaha dalam memberantas 
penyalahgunaan narkoba dengan menghalang transaksi 
pengedaran narkoba secara online. Demikan pula hasil 
penelitian Tan Chin (2012) menunjukkan bahwa faktor-
faktor penyebab berlakunya pengambilan narkoba dalam 
kalangan remaja Cina adalah faktor media massa dan faktor 
teknologi baru. 

Hawari (2004) pun mengatakan hal yang sama bahwa 
penyebab anak dan remaja menyalahgunakan narkoba 
karena faktor individu, keluarga, sekolah dan rekan sebaya. 
Harianto (1993) menyatakan penyebab remaja terlibat 
dalam perilaku penyalahgunaan  narkoba yaitu karena 
dorongan rasa sifat ingin tahu dan rasa ingin mencoba 
sesuatu hal baru, ada tekanan dari teman sebaya, serta 
pergolakan dengan kedua orangtua.  

Yongki (2003) berpandangan apabila komunikasi 
atau interaksi antara ibu bapak kurang, maka seorang anak 
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akan mencari orang lain di luar rumah yang dapat 
memahami kondisinya sehinggga individu tersebut mampu 
membentuk penilaian terhadap diri sendiri, salah satunya 
dengan cara melibatkan diri pada perilaku penyalahgunaan 
narkoba. 

 Hasil penelitian Abdullah Al-Hadi dan Iran Herman 
(1997) menggambarkan bahwa penyalahguna 
menyalahgunakan narkoba karena ingin mendapat 
kegembiraan, bekalan narkoba mudah diperolehi, untuk 
mencari ketenangan jiwa, faktor kecergasan dan narkoba 
boleh mengurangkan masalah yang terjadi. Bagi 
menghindari banyaknya mangsa penyalahguna dalam 
kalangan pelajar atau perilaku anti sosial pada remaja maka 
sangat perlu dilakukan berbagai usaha pencegahan dari 
semua kalangan sama ada pihak Kerajaan, swasta dan siapa 
pun juga khususnya ibu bapak bagi memberikan perhatian 
dan pengawasan kepada anak-anak mereka.  

 Seperti dikatakan Yusuf (2008) ada empat usaha 
yang perlu diaplikasikan yaitu (1)  memberikan informasi 
kepada masyarakat khususnya remaja tentang bahaya 
narkoba dikaitkan dengan agama; (2) pemerintah 
memberantas pengedaran narkoba, memberikan zaman 
yang berat sama ada para pengedar dan penyalahguna, (3) 
meningkatkan bimbingan dan pengawasan kepada remaja di 
lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di 
lingkungan  masyarakat; dan (4) pihak pemerintah juga 
perlu bekerjasama dengan semua pihak bagi mencipta 
kenyamanan sosio-psikologi pada masyarakat luas. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian Indiyah 
(2005) bertujuan mengetahui faktor-faktor paling dominan 
penyalahgunaan narkoba. Penelitian bersifat deskriptif ini 
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Wirogunan Jogjakarta, mulai bulan Agustus 2003 sampai 
Januari 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-
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faktor yang mempengaruhi remaja menyalahgunakan 
narkoba terdiri dari faktor proses sosial 72%, masalah sosial 
48%, faktor individu 85%, faktor keluarga 88%, faktor 
lingkungan keluarga 91%, faktor sekolah atau kuliah 81% 
dan faktor lingkungan masyarakat 96%. Seterusnya 
dijelaskan saranan perlunya kerjasama antara kerajaan dan 
pihak swasta segera memberantas penggunaan narkoba di 
lingkungan masyarakat utamanya dengan mensosialisasikan 
lingkungan bebas dari narkoba. 

 Ausubel (1980) telah mengaitkan tingkat 
penyalahgunaan narkoba  remaja yang bermukim di 
kawasan-kawasan pinggir kota dengan kemudahan 
mendapat bahan narkoba di kawasan tersebut. Hasil 
penelitian Braucht, Follingstead dan Berry (dalam Abdullah 
Al-hadi & Iran Herman 1997) telah membuktikan bahwa 
penggunaan narkoba yang telah berkembang dikalangan 
remaja sangat mempunyai kaitan dengan faktor mudahnya 
mendapatkan bekalan bahan narkoba.  

Manakala menurut Abdullah Al-Hadi (1992) 
mengatakan bahwa kemudahan memperoleh narkoba 
adalah lebih tinggi dalam kalangan kelompok penyalahguna 
berbanding dengan kelompok bukan penyalahguna. 

Perkara ini konsisten dengan hasil penelitian dari 
Abdullah Al-Hadi dan Iran Herman (1997) yang menemukan 
rata-rata nilai pengaruh media massa dalam kalangan 
penyalahguna lebih tinggi yaitu 6.2 bermakna bahwa media 
massa lebih banyak memberikan informasi dan pengaruh 
kepada individu yang menyalahgunakan narkoba.  

Hal ini konsisten dengan penelitian yang telah 
dilaksanakan Syam (2007) yang menemukan bahwa rasa 
ingin tahu pada kalangan remaja tidak hanya terbatas pada 
hal-hal yang negatif akan tetapi rasa ingin tahu terhadap 
narkoba merupakan salah satu penyokong seseorang 
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melakukan perbuatan menyimpang termasuk keingintahuan 
terhadap narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan.  

Boleh dikatakan bahwa remaja menyalahgunakan 
narkoba disebabkan berbagai faktor baik yang berasal dari 
keadaan pribadi atau kompetensi psikologis maupun 
lingkungan sosial mereka (Syafii 2009), serta remaja 
menyalahgunakan narkoba disebabkan karena tidak ada 
pengetahuan bahaya mengenai narkoba (dalam Ainol 2010). 
Berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa pada 
dasarnya faktor penyebab remaja melakukan perilaku 
penyalahgunaan narkoba karena dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan faktor internal mereka sendiri. 

Berbagai faktor remaja menyalahgunakan narkoba 
baik yang berasal dari kondisi psikologis yaitu penelitian 
yang telah Vincent dan Yahaya (2009), Yosephine (2010), 
serta Fauziah et al. (2012) secara jelas menyatakan 
bahwa seharusnya remaja mempunyai coping strategi yang 
kuat untuk menghindar dari penyalahgunaan narkoba.  

Berdasarkan penelitian Moon et al. (2000), Purba dan 
Saragih (2011), serta Karsiyati (2012) memperoleh data 
bahwa salah satu penyebab berlakunya penyalahgunaan 
narkoba pada remaja karena rendahnya resiliensi mereka.  

Berbagai pengaruh dari faktor internal dalam hal ini 
ialah kompetensi psikologis dan faktor eksternal atau 
lingkungan sosial dalam kalangan remaja terutama pelajar 
menyalahgunakan narkoba dikuatkan oleh teori 
pembelajaran sosial Albert Bandura (Woolfook 2008) yang 
menyebutkan bahwa faktor internal dan eksternal adalah 
sama pentingnya. Faktor personal dan lingkungan sosial 
akan berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga akan 
membentuk perilaku individu. Tetapi yang diharapkan 
tentunya bukan perilaku antisosial seperti penyalahgunaan 
narkoba yang memberikan efek besar terhadap 
penyalahguna sendiri dan juga lingkungan sosial. 
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 Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak 
negatif yang merugikan baik kepada penyalahguna maupun 
di lingkungan yang dapat mengancam seluruh aspek 
kehidupan. Smith dan Seymour (dalam Sremac 2010) 
melaporkan bahwa manusia berdasarkan sifatnya adalah 
suatu kesatuan yang terdiri dari aspek fisik, psikologi dan 
sosial.  

Oleh itu penyalahgunaan narkoba harus ditangani 
secara komprehensif untuk mendapatkan perawatan dan 
pemulihan yang berkesan. Ahmad Razak (2014) melaporkan 
hasil penelitian bahwa di kalangan penyalahguna akan 
menghadapi permasalahan sangat besar karena secara 
umum mengakibatkan gangguan personaliti atau kejiwaan 
dan kehilangan orientasi hidup.  

 Pendapat senada dikemukakan Afiatin (2008) yang 
menyatakan efek dari narkoba bersifat multi aspek, yaitu 
aspek kesehatan dapat menghancurkan jasmani, dari aspek 
psikologis boleh merusakkan kepribadian sehingga 
kehilangan kontrol yang mempengaruhi perilaku, aspek 
ekonomi memerlukan dana yang besar, aspek sosial 
mengakibatkan perilaku antisosial, dan aspek keselamatan 
dan pen undang-undang mendorong terjadinya perilaku 
kejahatan. Dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba 
yang dilakukan memberi efek pada aspek psikologis dan 
lingkungan individu tersebut.  

Namun demikian, kebanyakan penelitian yang 
dilakukan adalah berasal dari aspek pemulihan seperti 
tindakan perawatan dan terapi atau lebih tepatnya 
intervensi perawatan. Sebagai contoh, penelitian di Barat 
yang dilakukan Korte et al. (2011) yaitu menilai penggunaan 
obat selama direhabilitasi dengan menggunakan Pooled 
Addiction Treatment di Amerika Serikat.  

Penelitian tentang perawatan telah dilaksanakan 
Azad Ali Ismail (2004) yang mengkaji proses rawatan pada 
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program Therapeutic Community (TC) dan Keinsafan Diri 
(KD) dikalangan 12 konselor, 13 guru agama dan 190 orang 
penyalahguna. Berkaitan dengan lingkungan rawatan 
penelitian mendapati bahwa penilaian terhadap kedua 
program ini adalah sedang. Pengungkapan kemarahan dan 
kemurungan adalah rendah. Kadar kemurungan dan 
kebimbangan penghuni di kedua program ini berkurang. 
Walaubagaimanapun kadar harga diri tidak meningkat, 
manakala kadar kemujaraban diri hanya meningkat di 
program TC. Di antara delapan cara mengatasi masalah, 
mencari dukungan sosial telah mengalami perubahan yang 
signifikan setelah menjalani perawatan.  

Penelitian lain telah dilakukan Tan Chin (2012) 
tentang pengaruh konseling keluarga dan psikopendidikan 
keluarga dengan kaedah kuasi eksperimen dengan empat set 
angket yaitu inventori personal, sekolah konsep diri, 
komunikasi ibu bapak dan anak serta skala Kohesi dan 
Penyesuaian Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan dalam personal, konsep 
diri, komunikasi ibu bapak, kohesi dan penyesuaian keluarga 
pada rawatan. Penelitian juga mendapati tidak ada kesan ke 
atas personaliti, konsep diri, komunikasi ibu bapak, di 
peringkat ujian susulan selepas tiga bulan perawatan. Ini 
bermakna perawatan masih mampu memberikan pengaruh 
yang lama walaupun setelah menyelesaikan rehabilitasi 
selama tiga bulan. 

 Di negara Indonesia pula, penelitian bentuk 
pemulihan seperti pemberian perawatan kepada 
penyalahguna telah dilakukan Firdaus (2010) yang mengkaji 
tentang rawatan metadon dan hubungan dengan intensitas 
kecemasan dan tingkat kemurungan pesakit narkoba di 
Jakarta. Penelitian kuantitatif ini melibatkan 35 remaja 
dengan jangkaan usia 20 hingga 29 tahun. Hasilnya 29% 
dikenal pasti mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, 
26% gangguan panik, 26% kemurungan, 14% distimia, 11% 
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obsessive compulsive dan 6% remaja mengalami agorafobia. 
Hasil analisis data menunjukkan nilai p < 0.05 yang berarti 
adanya korelasi antara penggunaan perawatan metadon 
dengan intensitas kecemasan dan tingkat kemurungan 
pesakit penyalahguna.   

Penelitian dari Pantjalina et al. (2013) yang mengkaji 
faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan 
perilaku penyalahgunaan narkoba pada Rumah Sakit Jiwa di 
Samarinda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
jenis penelitian Existential Phenomenology. Hasil penelitian 
diperoleh pengguna narkoba perlu dirawat di pusat 
pemulihan karena masih memiliki harapan menjadi lebih 
baik. Perhatian dari pihak keluarga, teman sebaya dan warga 
masyarakat termasuk para petugas yang bekerja di rumah 
sakit tersebut sangat mendukung para pacandu narkoba 
untuk dapat sembuh pada program pemulihan. Informasi 
yang disampaikan secara berkelanjutan tentang narkoba 
sangat berarti bagi para pecandu narkoba dan hasil 
diperoleh melalui konseling, penyuluhan, media dapat 
meningkatkan kepercayaan diri para pecandu narkoba itu. 

Manakala hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Mahmood et al. (1999) telah menunujkkan hasil dengan 
akurat bahwa faktor-faktor penyebab seseorang terlibat 
dengan perilaku penyalahgunaan narkoba seperti pengaruh 
rekan sebaya sebesar  39.7%, adanya perasaan rindu untuk 
memakai narkoba sebesar 11.3%, ada masalah dalam 
lingkungan keluarga sejumlah 7.5%, para pecandu yang 
tidak mau kembali pulih dari kecanduan dengan persentase 
6.4%, adanya masalah pribadi dengan angka 4.1%, dan ada 
kemudahan memperoleh narkoba dengan persentase 3.0%. 
Kesemua faktor-faktor tersebut sebagai penyebab berlaku 
relaps dalam kalangan penghuni di pusat rehabilitasi.  

Berdasarkan materi sebelumnya tentang teori 
biologis otak yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan 
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dan perkembangan otak, menginformasikan kerangka kerja 
baru untuk mengetahui dengan pasti penyebab “mengapa 
remaja melakukan perilaku beresiko tinggi” diantaranya 
pengambilan keputusan remaja untuk mempergunakan 
alkohol dan narkoba.  

Hasil penelitian tersebut melalui teknologi canggih 
mengenai pencitraan otak manusia khususnya brain image 
pada masa usia remaja, telah menemukan data baru sebagai 
hasil penelitian yang mengejutkan bahwa otak manusia 
‘masih’ mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 
secara signifikan selama periode masa remaja (Giedd, 2004). 
Akibat pertumbuhan dan perkembangan otak pada remaja 
belum mencapai tingkat kesempurnaan maka faktor 
tersebut yang dapat menyebabkan “MENGAPA” banyak 
remaja terpengaruh untuk terlibat dalam perilaku anti sosial 
seperti menyalahgunakan narkoba. 

Sekali lagi perlu ditegaskan mengapa Winters & Arria 
(2012) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang 
unik, masa yang sangat beresiko tinggi sebagai awal mula 
menyalahgunakan narkoba apakah danpak yang diperoleh 
bersifat jangka pendek atau bersifat jangka panjang. Selama 
remaja menyalahgunakan zat baik sekedar minum alkohol 
maupun langsung mengkonsumsi narkoba, maka proses 
kematangan otak akan mengalami perubahan bahkan 
kerusakan di otak sehingga semakin memperlambat proses 
pencapaian kesempurnaan pertumbuhan dan 
perkembangan otak. Jika otak  terlambat mencapai 
kematangan maka akan berkontribusi besar terhadap 
berbagai gangguan dan kerusakan fungsi-fungsi kognitif dan 
secara signifikan dapat meningkatkan perilaku anti sosial 
lain yang dapat dilakukan oleh remaja. Penemuan ini 
semakin menguatkan urgensi program tindakan preventif 
yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati dan program 
kampanye gaya hidup sehat dan bebas narkoba.  
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BAB VIII 
 

 

PENANGANAN GANGGUAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 

 

 

 

Begitu narkoba telah digunakan secara berulang-
ulang, kondisi biologis dan kognisi individu saling 
berkonspirasi untuk menciptakan ketergantungan atau 
kecanduan. Penggunaan obat-obatan secara terus menerus 
menyebabkan toleransi , yang menuntut penggunanya untuk 
mengkonsumsi lebih banyak lagi obat tersebut untuk 
memperoleh efek yang sama. 

Menangani orang-orang yang memiliki gangguan 
perilaku terkait substansi merupakan tugas yang sulit, 
karena adanya kombinasi berbagai pengaruh yang seringkali 
bekerja secara simultan untuk membuat individu ketagihan. 
Masa depan orang-orang yang kecanduan narkoba kelihatan 
suram. Bahkan orang-orang yang berhasil menghentikan 
mengkonsumsi narkoba berpeluang besar lagi merasakan 
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dorongan untuk kembali menggunakan narkoba tersebut 
selama hidupnya. 

Durand & Barlow (2007) menjelaskan bahwa 
penanganan gangguan perilaku terkait narkoba ini dapat 
difokuskan pada beberapa bidang seperti penanganan 
biologis dan penanganan psikologis. Kadangkala sebagai 
langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membantu 
seseorang melewati proses withdrawal (reaksi fisiologis 
negatif berat terhadap ketiadaan substansi psikoaktif yang 
dapat diredakan atau dikurangi dengan substansi yang sama 
atau serupa) dan biasanya tujuan akhir yang ingin dicapai 
adalah abstinence. Pada situasi lain bertujuan agar individu 
dapat mempertahankan tingkat tertentu dalam penggunaan 
narkoba tersebut tanpa meningkatkan dosisnya dengan 
alasan diarahkan pada pencegahan paparan narkoba.  

 

8.1 Penanganan Biologis 

Ada beberapa pendekatan berbasis biologis yang 
dirancang berfokus untuk mengubah bagaimana substansi 
tertentu dirasakan oleh penggunanya. Bermakna bahwa 
para ilmuwan sedang mencoba berbagai cara untuk 
mencegah orang-orang yang mengalami keadaan high yang 
menyenangkan terkait penggunaan dan penyalahgunaan 
narkoba dan menemukan substansi alternatif yang memiliki 
efek positif misalnya mampu mengurangi tingkat kecemasan 
tanpa menggunakan properti zat adiktif. Penanganan 
biologis ini didasarkan atas dua subsitusi yaitu subsitusi 
agonis dan subsitusi antagonis. 

 

A. Substitusi Agonis 

Peningkatan ilmu pengetahuan mengenai proses cara 
kerja obat psikoaktif di otak telah menstimulus para peneliti 
untuk mengeksplorasi berbagai macam metode untuk 
mengubah abat-obatan tersebut dirasakan oleh orang-orang 



Religiusitas Pecandu Narkoba 

 

329 

 

yang kecanduan kepadanya. Salah satu metode tersebut 
ialah agonist substitution atau subsitusi agonis, yaitu 
melibatkan pemberian obat yang aman kepada 
penyalahguna. Obat tersebut memiliki kandungan kimiawi 
yang serupa dengan obat adiktif (sehingga diberi nama 
agonis). Sebagai contoh methadone merupakan agonis opiat 
yang sering diberikan sebagai pengganti heroin (Kleber, 
1999). Methadone ialah narkotika sintetis yang 
dikembangkan di Jerman selama Perang Dunia II, saat itu 
tidak tersedia morfin untuk mengendalikan rasa sakit. Obat 
tersebut semula disebut adolphine, yang diambil dari nama 
Adolph Hitler. Walaupun tidak menghasilkan efek keadaan 
high secepat heroin, methadone pada awalnya memberikan 
efek analgesik atau mengurangi rasa sakit dan sedatif atau 
menenangkan, tetapi ketika penggunanya menggunakan 
toleransi untuk methadone, maka obat tersebut kehilangan 
kualitas analgesik dan sedatifnya, karena heroin dan 
methadone bersifat cross-tolerant mempengaruhi reseptor-
reseptor neurotransmitter yang sama, maka pecandu heroin 
yang mengkonsumsi methadone juga bisa kecanduan 
methadone. Penelitian menunjukkan bahwa apabila pecandu 
mengkombinasikan antara methadone dan konseling, 
banyak dapat mengurangi penggunaan heroin dan aktivitas 
kriminalnya dapat berkurang. Tetapi ada juga sejumlah 
oramg yang ditangani dengan methadone, terus 
menyalahgunakan narkoba lain seperti kokain dan 
benzodiasepin. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
orang yang mempergunakan methadone sebagai pengganti 
heroin memperoleh manfaat yang signifikan tetapi 
berpeluang juga ketergantungan seumur hidup pada 
methadone (O’Brein, 1996). 

Individu yang kecanduan rokok, juga dapat ditangani 
melalui proses subsitusi agonis ini. Obat yang diberikan 
kepada perokok dalam bentuk nicotin gum atau permen 
karet nikotin dan nicotin patch atau koyo nikotin yang 
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ditempelkan di kulit tanpa karsinogen seperti yang 
terkandung dalam asap rokok. Jumlah dosis perlahan-lahan 
dikurangi untuk mengurangi withdrawal dari obat tersebut. 
Secara umum permen karet nikotin berhasil membantu 
individu berhenti merokok meskipun cara itu lebih berhasil 
jika diiringi dengan terapi psikologis. Individu harus diajari 
cara penggunaan permen karet dengan benar dan sekitar 
20% diantaranya yang berhasil berhenti merokok dan 
tergantung pada permen karet tersebut. Manakala 
perlakukan nicotin patch memerlukan usaha lebih untuk 
menjadi pengganti nikotin yang mantap dan sedikit lebih 
efektif untuk membantu individu berhenti merokok. 
Walaupun demikian, jika tidak disertai dengan program 
penanganan psikologis yang komprehensif maka cukup 
banyak mantan perokok kambuh lagi setelah berhenti 
mengkonsumsi nicotin gum atau nicotin patch (Durand & 
Barlow, 2007). 

 

B. Substitusi Antagonis 

Apakah yang akan terjadi jika efek narkoba tersebut 
diblokir sehingga obata-obatan tersebut tidak lagi 
memproduksi hasil-hasil yang menyenangkan? Inilah yang 
disebut antagonist drugs atau obat-obat antagonis. 
Antagonist drugs memblokir atau mencegah efek obat-obat 
psikoaktif pada orang-orang yang kecanduan berbagai 
narkoba. Antagonist drugs yang paling sering diresepkan 
adalah naltrexone. Jika diberikan kepada individu yang 
mengalami kecanduan opiat, naltrexone dengan cepat 
menghasilkan gejala-gelaja withdrawal yaitu suatu efek yang 
sangat tidak menyenangkan. Individu harus mengalami 
withdrawal total dari opiat sebelum mulai menggunakan 
naltrexone, karena naltrexone menghilangkan efek euforia 
opiat, maka penyalahguna sangat termotivasi untuk 
melanjutkan penanganannya (O’Brein, 1999). 
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Naltrexone juga telah dievaluasi sebagai 
penangananan ketergantungan alkohol. Joseph Volpicelli 
dan teman-teamnnya di Universityof Pennsylvania di 
Philadelphia telah meneliti 70 orang lelaki yang rata-rata 
telah mengkonsumsi berat alkohol selama 20 tahun. Masing-
masing diharuskan mengikuti sesi yang difokuskan pada 
kesehatan dan olahraga. Selain itu 35 lelaki tersebut 
diberikan naltrexone dan 35 lelaki lain  diberikan plasebo. 
Setelah 3 bulan berlalu sekitar seperempat lelaki kelompok 
naltrexone minum berat alkohol lagi, sementara separuh 
lelaki dikelompok plasebo kambuh lagi. Berdasarkan hasil 
penelitian tesrbut menunjukkan bahwa naltrexone dapat 
mendukung pendekatan penanganan menyeluruh dengan 
melibatkan terapi. Obat-obatan yang lain sedang dikaji 
untuk melihat apakah dapat membantu orang yang ingin 
mengurangi bahkan menghentikan gangguan perilaku 
penyalahgunaan narkoba itu. Sebagai contoh ondansetron 
sebagai obat baru, sedang diteiliti dan kemungkinan besar 
dapat membantu individu yang ketergantungan alkohol 
diusia awal 20an. Secara totalitas naltrexone atau obat-
obatan lain yang sedang dieksplorasi tersebut kelihatannya 
dapat membantu sebagian penyalahguna menangani gejala-
gejala withdrawal dan cravings untuk berhenti 
menyalahgunakan narkoba (Durand & Barlow, 2007). 

 

C. Penanganan Aversif 

Selain mencari berbagai cara untuk memblokir efek 
euforia obat-obat psikoaktif, para ahli dibidang pengobatan 
ini, meresepkan obat yang membuat pemakaian substansi 
yang disalahgunakan itu menjadi sangat tidak 
menyenangkan, dengan harapan bahwa individu yang 
mengasosiasikan narkoba itu dengan perasaan sakit akan 
menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba. 
Penanganan yang paling banyak digunakan adalah disulfiram 
atau antabuse untuk individu yang kecanduan alkohol 
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(Gallant, 1999). Antabuse mencegah perusakan 
acetaldehyde, produk sampingan alkohol, dan penambahan 
acetaldehyde yang dihasilkan menimbulkan perasaan sakit. 
Individu yang minum alkohol setelah memakai antabuse 
akan mual, muntah-muntah, detak jantung dan pernapasan 
yang terelevasi. Secara ideal antabuse dipakai setiap pagi 
sebelum keinginan untuk minum mendahuluinya. Sayangnya 
noncompliance menjadi masalah utama metode ini dan 
individu yang tidak memakai antabuse selama beberapa hari 
saja bisa kambuh lagi minum alkohol. 

Sama halnya dengan merokok, berbagai usaha 
dilakukan untuk membuat perilaku merokok sebagai 
sesuatu yang bersifat aversif termasuk pada penggunaan 
silver nitrate dalam lozenge (pelega tenggorokan) atau 
permen karet. Unsur kimia ini berkombinasi dengan air liur 
si perokok dan menghasilkan rasa yang tidak enak di mulut. 
Penelitian belum menunjukkan efektifitasnya. Baik antabuse 
untuk penyalahgunan alkohol maupun silver nitrate untuk 
merokok, secara umum kurang berhasil jika dibandingkan 
dengan strategi penanganan yang diberikan sebagai 
penanganan tunggal terutama jika cara itu mengharuskan 
individu untuk terus memakainya diluar pengawasan 
profesional kesehatan mental (Durand & Barlow, 2007). 

 

D. Penanganan Biologis Lain 

Obat seringkali diresepkan untuk membantu individu 
mengatasi gejala-gejala withdrawal yang sangat menganggu. 
Clonidine yang dikembangkan untuk menangani hipertensi, 
telah diberikan kepada individu yang telah menaglami 
withdrawal dari opiat, sebab obat tertentu yangbtelah 
diresepkan itu seperti sedatif dapat menyebabkan cardiac 
arrest atau seizures maka obat-obatan ini perlahan-lahan 
dikurangi guna memimnimalkan reaksi yang berbahaya. 
Selain itu obat-obat diazepin atau benzodiazepin sering 
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diresepkan untuk membantu mengurangi perasaan yang 
tidak mengenakkan pada individu yang mengalami 
withdrawal daro obat-obat lain seperti alkohol. 

Salah satu studi untuk menangani penggunaan dan 
penyalahgunaan kokain, terlah dilakukan oleh Gawin, et al., 
(1989) menemukan bahwa desipramine, salah satu jenis 
obat antidepresan menemukan bahwa desipramine salah 
satu jenis obat antidepresan, lebih efektif dalam 
meningkatkan angka abstinence (pemantangan) dikalangan 
para penyalahguna kokain dibandingkan lithium atau 
plasebo. Tetapi 41% diantara mereka yang menerima obat 
itu tidak akan dapat memantang kokain secara terus 
menerus walaupun hanya selama satu bulan saja. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa obat desipramine 
kemungkinan tidak dapat membantu untuk sub kelompok 
pengguna yang besar. Manakala obat-obatan lain seperti 
acamprostate (yang mempengaruhi glutamat dan sistem 
neurotransmitter) dan beberapa SSRI (termasuk solofit dan 
prozac) sekarang sedang dilakukan pengujian potensi 
properti terapeutiknya terutama untuk ketergantungan 
alkohol. 

 

8.2 Penanganan Psikologis 

Seperti yang telah dijelaskan tentang penagangan 
perilaku penyalahgunaan narkoba dari bidang penanganan 
biologis, kebanyakan dari penanganan untuk 
penyalahgunaan substansi menunjukkan hasil yang 
menjanjikan kepada orang-orang yang mencoba 
mengeliminasi kebiasaan pemakaian obat-obatnya. Tetapi 
tidak ada satu penanganan tunggal pun yang berhasil untuk 
semua orang (American Psychiatric Association, 2000). Pada 
umumnya hasil penelitian menunjukkan perlunya dukungan 
sosial atau perlu adanya intervensi terapuetik. Hal tersebut 
disebabkan banyak orang yang memerlukan bantuan 
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tersebut untuk mengatasi gangguan-gangguan terkait 
perilaku penyalahgunaan narkoba ini. Sejumlah model dan 
program telah dikembangkan tapi sayangnya tidak ada satu 
metode penanganan pun yang dapat diterima secara luas 
jika belum divalidasi atau dilakukan pengujian. Bentuk-
bentuk penanganan psikologis tersebut akan diuraikan 
berikut ini. 

 

A. Model Alcoholic Anonymous 

Model paling populer untuk penanganan 
penyalahgunaan substansi ialah variasi dari program twelve 
step (12 langkah) yang dikembangkan untuk pertama kali 
oleh Alcoholic Anonymous atau AA yang didirikan pada tahun 
1935 oleh dua orang profesional alkoholik yaitu William  
Wilson dan Roberty Holbrook Smith. Dasar dari Alcoholic 
Anonymous ini adalah  gagasan bahwa alkoholisme ialah 
penyakit dan pecandu alkohol harus menyadari 
kecanduannya pada alkohol beserta daya destruktifnya. 
Kecanduan tersebut dianggap lebih kuat dibandingkan 
siapapun sehingga mereka harus melihat kekuatan yang 
lebih tinggi untuk membantu mengatasi kelemahan mereka. 
Aspek sentral dalam desain Alcoholic Anonymous ialah 
independensinya dari komunitas medis yang sudah mantap 
dan kebebasan dari stigmatisasi alkoholisme yang 
ditawarkannya. Salah satu komponen pentingnya adalah 
dukungan sosial yang diberikan melalui pertemuan-
pertemuan kelompok. Sejak 1935 telah berkembang sampai 
hampir 97.000 kelompok dilebih dari 100 negara (Emrick, 
1999). Dalam suatu survei lebih dari 3% diantara polulasi 
orang dewasa di Amerika Serikat melaporkan bahwa 
mereka pernah mengikuti pertemuan Alcoholic Anonymous 
dan  Alcoholic Anonymous twelve step menjadi dasar 
filosofisnya dan didalamnya sangat dipentingkan doa dan 
keyakinan kepada Tuhan. 
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Reaksi terhadap model Alcoholic Anonymous twelve 
step dan organisasi-organisasi serupa seperti Cocaine 
Anonymous dan Narcotics Anonymous jarang yang bersifat 
netral. Banyak orang menghargai pendekatan AA karena 
dianggap menyelamatkan jiwanya, sementara yang lain 
keberatan dengan kepercayaannya pada spriyualitas dan 
model penyakit yang diadopsinya. Alcoholic Anonymous jelas 
merupakan penanganan yang efektif bagi sebagian orang 
yang mengalami ketergantungan atau kecanduan alkohol. 
Adapun 12 langkah Alcoholic Anonymous Durand & Barlow 
(2007), yakni: 

1. Kita mengaku bahwa kita tidak berdaya melawan 
alkohol, nahwa lehidupan kita menjadi tidak karuan 
karenanya. 

2. Yakin bahwa kekuatan yang lebih besar dibanding diri 
kita sendiri dapat mengembalikan kewarasan kita. 

3. Memutuskan untuk mengubah niat dan kehidupan kita 
dan menyerahkan diri kepada Tuhan sesuai keyakinan 
kita masing-masing. 

4. Tidak gentar mencari dan melakukan inventarisasi 
moral mengenai diri kita sendiri. 

5. Mengaku kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, dan 
kepada manusia lain apa kesalahan kita yang 
sesungguhnya. 

6. Siap sepenuhnya untuk membiarkan Tuhan membuang 
semua cacat dalam karakter kita. 

7. Memohon dengan rendah hati kepada Tuhan untuk 
menghilangkan kelemahan kita. 

8. Membuat daftar semua orang yang telah kita rugikan, 
dan bertekad untuk memperbaikinya. 
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9. Sedapat mungkin melakukan perbaikan langsung pada 
orang yang pernah kita rugikan , kecuali bila hal itu 
justru akan mencelakainya atau orang lain. 

10. Terus melakukan inventarisasi pribadi dan bila kita 
salah, kita harus mengakuinya dengan jujur. 

11. Berupaya melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki 
kontak sadar kita dengan Tuhan, berdoa agar kita 
mengetahui apa yang diinginkan Tuhan atas diri kita 
dan agar diberi kekuatan untuk melaksanakannya. 

12. Setelah mendapatkan kesadaran spritual sebagai hasil 
langkah-langjah ini, kita berusaha untuk membawa 
pesan ini kepada para pecandu alkohol lain dan untuk 
mempraktekkan prinsip-prinsip ini disegala urusan kita. 

Durand & Barlow (2007) menjelaskan bahwa 
penerapan model Alcoholic Anonymous twelve step ini adalah 
program pemulihan dari alkohol saja, dan aktivitas-aktivitas 
yang dipolakan juga untuk orang-orang yang mengalami 
gangguan perilaku penyalahgunaan alkohol. 

 

B. Model Pemakaian Terkontrol 

Salah satu prinsip dari Alcoholic Anonymous twelve 
step ialah abstinence atau pemantangan total. Pecandu 
alkohol yang telah sembuh yang hanya meminum satu 
sedotan alkohol sekalipun dipercaya telah tergelincir sampai 
mereka dapat mencapai pemantangan secara total kembali. 
Tetapi sebagian peneliti mempertanyakan asumsi ini dan 
percaya bahwa setidaknya sebagian penyalahguna beberapa 
macam substansi terutama alkohol dan nikotin mungkin 
dapat menjadi pemakai sosial tanpa kembali menjadi 
penyalahguna obat-obat ini. Orang yang hanya merokok 
sesekali dianggap memiliki reaksi yang berbeda terhadap 
nikotin dibanding para pemakai berat. 
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Dibidang penanganan alkoholisme, gagasan 
mengajari orang untuk “minum secara terkontrol” menjadi 
gagasan yang sangat kontroversial. Hal ini sebagian 
disebabkan karena suatu studi yang telah dilakukan Sobel & 
Sobel (dalam Durand & Barlow, 2007) menunjukkan 
kesuksesan parsial dalam mengajari para penyalahguna 
berat untuk minum secara terbatas. Penelitian tersebut 
melibatkan 40 orang laki-laki pecandu alkohol yang 
dianggap memiliki prognosis yang baik dalam program 
penanganan alkohol di rumah sakit pemerintah, Sampel 
tersebut dipilih untuk mengikuti program yang mengajari 
mereka tentang cara minum dalam jumlah moderat (20 
kelompok eksperimen) atau kedalam kelompok yang 
berorientasi pantang (20 kelompok kontrol) penelitian ini 
berlangsung selama 2 tahun. Selama tahun kedua setelah 
penanganan, mereka yang berpartisipasi dikelompok minum 
terkontrol berfungsi dengan baik di 85% waktunya, 
sementara laki-laki di kelompok abstinence atau berpantang 
dilaporkan hanya berfungsi dengan baik di 42% waktunya. 
Walaupun hasil penelitian di kedua kelompok berbeda 
secara signifikan, sebagian laki-laki dikedua kelompok 
mengalami kekambuhan serius dan harus dirawat kembali 
di rumah sakit dan sebaian lainnya harus dikurung. Hasil 
studi tersebut menemukan bahwa untuk sebagian 
penyalahguna alkohol, minum secara terkontrol mungkin 
merupakan alternatif yang giat untuk yang berpantang, 
walaupun metode ini jelas bukan pengobatan. 

Kontroversi tentang studi tersebut diawali dari para 
penulis di jurnal prestisius science yang melaporkan bahwa 
mereka telah mengontrak para sampel di penelitian Sobel & 
Sobel, 10 tahun setelah penanganan dan menemukan bahwa 
hanya 1 diantara 20 laki-laki di kelompok eksperimen yang 
masih mempertahankan pola minum terkontrol. Walapun 
dievaluasi kembali, yang paling serius adalah kurangnya 
data kelompok abstinence pada periode follow up 
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(mengikuti dari dekat) 10 tahun yang sama, karena tidak ada 
studi penanganan penyalahgunaan substansi yang berpura-
pura menolong  semua orang yang menjadi partisipannya. 
Kontroversi hasil studi Sobel & Sobel tersebut masih 
memiliki efek pada minum terkontrol sebagai penanganan 
penyalahgunaan alkohol di Amerika Serikat. Sebaliknya 
minum terkontrol diterima secara luas sebagai penaganan 
untuk alkoholisme di Kerajaan Inggris. Tetapi tidak ada satu 
penanganan pun yang bisa meraih sukses untuk 70%-80% 
pasien untuk kurun waktu yang panjang, suatu gambaran 
suram untuk orang-orang yang memiliki masalah 
ketergantungan alkohol. 

 

C. Model Component Treatment 

Secara umum program penanganan komprehensif 
yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang 
terkait masalah perilaku penyalahgunaan substansi memiliki 
sejumlah komponen yang dianggap dapat meningkatkan 
efektivitas “paket penanganan” tersebut. Berdasarkan ulasan 
terhadap berbagai macam penanganan biologis 
menunjukkan bahwa efektivitas mereka akan meningkat jika 
digabungkan dengan terapi berbasis psikologis ditambahkan 
kedalamnya. Pada aversion therapy (terapi aversi) yang 
menggunakan model conditioning, penggunaan substansi 
dipasangkan dengan sesuatu yang sangat tidak 
menyenangkan seperti kejutan listrik singkat atau perasaan 
mual. Sebagai contoh, individu mungkin ditawari minum 
alkohol lalu menerima kejutan yang menyakitka ketika 
bibirnya bersentuhan dengan gelas minumannya dengan 
tujuan menangkal asosiasi positif dengan penggunaan 
substansi secara asosiasi negatif. Asosiasi negatif juga dapat 
diciptakan dengan membayangkan skenario yang tidak 
menyenangkan dalam teknik yang disebut covert 
sensitization yaitu indidvidu membayangkan dirinya sendiri 
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mulai menghirup kokain dan diinterupsi oleh gambaran 
dirinya sendiri yang sedang mengalami kesakitan hebat. 

Salah satu komponen penting menjadi bagian 
berharga dari terapi untuk penggunaan susbtansi adalah 
contingency management yaitu dokter dan pasien bersama-
sama menyeleksi berbagai perilaku yang perlu diubah oleh 
klien dan memutuskan jenis penguat yang akan menjadi 
reward bagi pencapaian tujuan tertentu. Pada suatu studi 
terhadap para penyalahgunan kokain, klien menerima 
barang-barang seperti tiket lotere jika ia memiliki spesimen 
urin yang negatif kokain. Studi ini menemukan angka 
abstinence  yang lebih besar dikalangan pemakai yang 
mengalami ketergantungan kokain yang ditangani dengan 
pendekatan contingency management maupun latihan 
keterampilan lain dibanding para pemakai dalam program 
konseling yang lebih tradisional yang melibatkan 
pendekatan Alcoholic Anonymous twelve step. 

 

D. Community Reinforcement Approach 

Paket penanganan lain adalah community 
reinforcement approach, dalam kaitannya dengan. Milller et 
al (1999) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan 
pengaruh ganda yang mempengaruhi penggunaan substansi, 
ada beberapa fase masalah obat ditangani untuk membantu 
mengidentifikasi dan mengoreksi aspek-aspek kehidupan 
klien yang berpeluang memberikan kontribusi terhadap 
penyalahgunaan substansi atau menghalangi usahanya 
untuk berhenti menyalahgunakannya. Langkah-langkah 
tersebut yakni: 

 Teman, keluarga atau pasangan yang bukan 
penyalahguna narkoba direkrut untuk berpartisipasi 
dalam terapi guna membantu penyalahguna untuk 
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memperbaiki hubungan dengan orang-orang lain yang 
penting baginya. 

 Klien diajari tentang cara mengidentifikasi anteseden 
dan konsekuensi yang mempengaruhi pemakaian obat. 
Sebagai contoh, jika penyalahguna cenderung 
menggunakan kokain dengan teman-teman tertentu 
maka klien diajari untuk menengahi hubungan itu dan 
didorong untuk menghindari asosiasi tersebut. 

 Klien dibantu dengan memberinya pekerjaan, 
pendidikan, keuangan, atau bidang pelayanan sosial 
yang dapat menolong mengurangi stresnya. 

 Pilihan-pilihan rekreasional membantu orang itu untuk 
mengganti penggunaan narkoba dengan kegiatan-
kegiatan baru.  

Studi pendahuluan mengenai Community 
Reinforcement Approach pada penyalahguna alkohol dan 
kokain ternyata cukup menjanjikan walaupun masih 
dipelrukan lebih banyak lagi penelitian untuk mengukur 
efektiftas jangka panjangnya. Hal tersebut terjadi karena 
orang-orang menyodorkan berbagai tantangan yang sangat 
bervariasi untuk penanganan perilaku penyalahgunaan 
narkoba. Suatu effort yang menggunakan berbagai macam 
pendekatan seringkali diperlukan untuk bisa menjangkau 
berbagai masalah yang mempengaruhi pengggunaan 
narkoba. Suatu contoh pendekatan yang 
diindivudualisasikan, sebuah hasil penelitian Hall et al 
(dalam Durand & Barlow, 2007) melaporkan tentang 
penanganan pada perokok yang memiliki riwayat gangguan 
depresi berat. Para peneliti secara kreatif 
mengkombinasikan pendidikan tentang putus-rokok, 
permen karet nikotin, dan intervensi cognitif-behavioral 
untuk gangguan suasana perasaannya. Mereka menemukan 
bahwa penambahan penanganan gangguan suasana 
oerasaan meningkatkan angka abstinence partisipan. 
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Tipe pemasangan Community Reinforcement 
Approach menerima semakin banyak perhatian dari para 
pekerja dibidang penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh 
National Institute Alcohol Abuse and Alcoholism yang 
diprakarsai project MATCH (Marketing Alcoholism 
Treatment to Client Heterogeneity) untuk mengakses orang-
orang dengan karakteristik yang berbeda (memiliki harapan 
kecil untuk mengalami kemajuan versus berusaha 
menemukan makna spritual) akan memberikan respons 
yang lebih baik atau lebih buruk kepada penanganan yang 
berbeda. Laporan awal menunjukkan bahwa program-
program dengan berbagai tipe yang berjalan baik dapat 
efektif untuk beragam orang dengan berbagai macam 
masalah narkoba. Meskipun tidak ada penanganan-
penanganan pasti yang direkomendasikan.  

Penelitian saat ini sedang dilakukan untuk membantu 
para tenaga dokter klinis untuk menyesuaikan 
penanganannya dengan kebutuhan khusus para klien, 
dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung 
perilaku penyalahgunaan narkoba dan menanganinya secara 
terintegrasi. Para peneliti dan para klinisi dapat 
meningkatkan angka keberhasilan berbagai pendekatan atau 
metode untuk membantu para penyalahguna narkoba bisa 
dipulihkan kembali. 
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BAB IX 
 

 

PENUTUP 
 

 

 

 

A. 9.1   Kesimpulan 

Berdasarkan keputusan analisis statistik diperoleh 
secara lebih mendalam, ternyata ditemukan berbagai profil 
remaja penyalahguna yaitu berdasarkan jenis kelamin, 
umur, agama, etnis, tingkat pendidikan, karakteristik 
sekolah. Seterusnya profil berdasarkan  rumah tinggal, latar 
belakang keluarga, pekerjaan ibu bapak, ibu bapak merokok, 
kebiasaan merokok remaja, jenis narkoba yang 
disalahgunakan pertama kali, jenis narkoba yang 
disalahgunakan, masa menyalahgunakan narkoba, usaha 
pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan harapan 
penyalahguna setelah menjalani pemulihan. 

Tingkat mayoritas religiusitas remaja terhadap 
penyalahgunaan narkoba adalah sedang. Tiga faktor utama 
penyebab berlakunya penyalahgunaan narkoba dalam 
kalangan remaja di Makassar adalah (1) faktor lingkungan 
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sosial seperti pengaruh daripada rekan sebaya, pergaulan 
bebas, permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikan, 
pengaruh masyarakat sekitar, narkoba menjadi perniagaan 
yang menguntungkan, narkoba mudah diperoleh, broken 
home, pengaruh lingkungan sekolah, dan adanya desakan 
pengedar narkoba; (2) faktor pribadi yaitu karena kurang 
pengetahuan bahaya narkoba, dorongan mencoba narkoba, 
narkoba merupakan gaya hidup, stres atau tekanan, 
kurangnya pengetahuan religiusitas, karena fantasi, 
kegembiraan, menambah kepercayaan diri, ada andaian atau 
pandangan narkoba boleh menyembuhkan suatu penyakit 
dan adanya pengaruh seks; (3)  ketidaktahuan remaja 
mengapa ia terlibat penyalahgunaan narkoba.  

Hasil penelitian ini memberi sumbangan yang penting 
untuk memahami bahwa melalui hasil analisis Structural 
Equation Modelling (SEM) ditunjukkan hasil penelitian 
mengenai faktor kompetensi psikologis yaitu religiusitas 
tidak dapat memprediksi adanya perilaku penyalahgunaan 
narkoba dalam kalangan remaja secara konsisten. Hasil 
penelitian ini juga menegaskan bahwa tingkat religiusitas 
individu yang kategori tinggi, kategori sedang bahkan 
kateori rendah sekalipun tidak mempengaruhi mereka 
untuk dapat mengatakan tidak pada narkoba, tidak berperan 
penting dalam diri remaja untuk terlibat dengan perilaku 
penyalahgunaan narkoba. 

 

2.2  Rekomendasi  

Langkah awal yang boleh segera dilakukan yaitu 
dengan meningkatkan sosialisasi atau kampanye tentang 
mengoptimumkan manfaat aspek kompetensi psikologis 
khususnya religiusitas dan dapat dijadikan rujukan bagi 
pihak Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengaplikasikan model 
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“kompetensi psikogis yaitu religiusitas dalam menetapkan 
tindakan menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba.   

Bagi Institusi pendidikan, diharapkan juga menjadi 
salah satu rujukan dalam penerimaan pelajar baru 
khususnya di lembaga pendidikan Sekolah Menengah 
dengan mengaplikasikan “Seleksi Ujian Kompetensi 
psikologis”. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian 
awal terhadap adanya kecenderungan perilaku 
penyalahgunaan narkoba dalam kalangan pelajar. 

 Kedua, bagi pihak Kementerian Pendidikan Nasional 
dapat menyediakan program pendidikan dan penyuluhan 
tentang pengetahuan bahaya narkoba dan dampak megatif 
yang ditimbulkan oleh narkoba dalam kurikulum atau ko-
kurikulum di semua lembaga pendidikan sekolah.   

 Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 
merancang dan melaksanakan program “pengetahuan 
bahaya narkoba” melalui kampanye-kampanye, sosialisasi 
pada setiap tingkat pendidikan. Melalui program tersebut 
dapat menciptakan berbagai macam hasil kreativitas di 
kalangan remaja. Pada program tersebut sepatutnya diisi 
dengan modul dan pelatihan yang mampu membina insan 
kreatif, proaktif sehingga mampu mengekalkan perilaku 
prososial dengan menggiatkan berbagai jenis aktivitas 
seperti seminar-seminar, talkshow dan pameran. Hal 
tersebut dilaksanakan untuk pembentukan sikap positif 
sehingga mempunyai kemahiran untuk mengatakan tidak 
pada narkoba bahkan menjauhi narkoba. 

 Pemerintah juga sangat perlu mempertimbangkan 
lagi usaha pencegahan masuknya narkoba ke Indonesia 
dengan menangkap serta menghukum para pengedar dan 
mafia narkoba. Pemerintah perlu agresif dalam membuat 
undang-undang yang berkaitan dengan pengontrolan dan 
pengawasan terhadap bahan atau zat obat-obatan yang 
mempunyai unsur-unsur negatif yang disebarkan oleh 
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media massa dalam berbagai bentuk termasuk melalui 
internet. Pemeriksaan ke tempat-tempat hiburan yang 
menjadi pusat perhatian dikalangan remaja perlu lebih 
dipartingkatkan lagi di masa yang akan datang guna 
menghindarkan para remaja terlibat dengan perilaku negatif 
seperti penyalahgunaan narkoba. 

 Ketiga, bagi pihak sekolah baik di tingkat Sekolah 
Dasar sampai tingkat Universitas sebagai rekomendasi 
berupa pemberian informasi dan penilaian agar para guru 
dan pegawai aktif mengontrol kegiatan pelajar baik aktivitas 
kurikulum maupun kokurikulum di sekolah dan juga aktif 
memberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai efek 
narkoba agar pelajar terhindar dari perilaku 
menyalahgunakan narkoba. Sekolah hendaknya menghitung 
terhadap gejala perilaku penyalahgunaan narkoba pada 
pelajar. Lingkungan sekolah diharapkan menjadi agen 
perubahan bagi mengelakkan penyalahgunaan narkoba di 
kalangan pelajar.  

 Memperbanyak program pembinaan keagamaan 
insan khususnya bagi pelajar-pelajar sekolah program 
tersebut sepatutnya dianjurkan bersama pihak sekolah dan 
kdeua orangtua. Menggiatkan program pendidikan 
pencegahan narkoba di kalangan pelajar. Program tersebut 
dapat dilaksanakan dalam bentuk bahan-bahan terbitan, 
pengajian, ceramah dan penerangan atau penyuluhan anti 
narkoba. 

 

Program pencegahan dan pembinaan dibidang 
keagamaan tersebut sangat sesuai dengan harapan yang 
diinginkan pemerintah Indonesia. Harapan tersebut 
dicantumkan di Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika pada pasal Pasal 57 berbunyi “Selain 
melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, 
penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan 
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oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui 
pendekatan keagamaan dan tradisional”.   

Pada pasal 60 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah 
melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang 
berhubungan dengan Narkotika’ (2) Pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. 
memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; b. mencegah penyalahgunaan  
Narkotika; c. mencegah generasi muda dan anak usia 
sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan 
memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika 
dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; d. 
mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan e. 
meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi 
Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh 
pemerintah maupun masyarakat.  

 Keempat, ibu bapak perlu menggiatkan model sikap 
dan perilaku positif. Model perilaku positif dari ibu bapak 
sangat penting pada proses pembentukan sikap anak-anak 
mereka. Para orangtua seharusnya menciptakan lingkungan 
keluarga yang harmoni, memberikan perhatian, dan 
pengawasan khususnya pergaulan anak dengan rekan 
sebayanya supaya terhindar dari perilaku penyalahgunaan 
narkoba. Lingkungan keluarga harus menjadi agen 
pencegahan penyalahgunaan narkoba. Memperbanyak 
menjalankan aktivitas dalam lingkungan keluarga karena 
dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk 
meningkatkan minat dan bakatnya. 

 Kelima, bagi para remaja khususnya pelajar sebagai 
sumber rujukan mengembangkan perilaku positif dan 
memahamkan pentingnya menghindari perilaku 
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penyalahgunaan narkoba dengan menganjurkan Program 
Ketegasan Diri sehingga remaja mempunyai kontrol diri 
untuk mengatakan tidak pada narkoba melalui kompetensi 
psikologis mereka yaitu aspek religiuistas. 

 Keenam, karena keadaan dan kondisi “otak dalam 
kalangan remaja” belum mencapai perkembangan secara 
sempurna, oleh itu  diperlukan pengawasan terhadap 
perilaku para remaja oleh semua pihak seperti ibu bapak, 
guru, konselor bahwa perkembangan otak remaja ini, 
khusus program pencegahan dan penyedia perawatan dapat 
memahami perilaku remaja, termasuk penyalahgunakan 
narkoba. Dapat dikatakan bahwa semua pihak memberikan 
dukungan pada program ramah otak dikalangan remaja 
dengan memfokus pada aktivitas-aktivitas positif yang dapat 
remaja lakukan dengan maksimal. Melalui Ilmu biologis otak 
ini akan mempertegas dan memperkuat peranan aktif dari 
ibu bapak selama periode masa remaja dan periode masa 
awal dewasa agar dapat mengawasi perilaku remaja 
khususnya tidak mencoba merokok dan minum alkohol 
sebagai pintu gerbang masuknya perilaku penyalahgunaan 
narkoba. 

 Ketujuh, bagi siapa pun juga memandangkan bahwa 
penelitian yang terkait dengan fenomena perilaku 
penyalahgunaan narkoba bukan saja menjadi tanggung 
jawab pemerintah khususnya pihak Badan Narkotika 
Nasional Republik Indonesia atau BNN RI tetapi merupakan 
tanggung jawab semua pihak, semua kalangan, seluruh 
masyarakat dan juga hal tersebut perlu dilaksanakan oleh 
agensi-agensi lain yang berkait dengan pembangunan 
remaja dan masyarakat secara umum dari berbagai usia. 
Oleh itu memberikan pemahaman bagi individu, dalam hal 
ini remaja khususnya pelajar mengenai pentingnya 
mengoptimalkan kompetensi psikologis yaitu religiusitas 
untuk menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba pada 
remaja. 
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