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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا

Alif tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 

 ب

Ba B Be 

 

 ت

Ta T Te 

 

 ث

Sa Ś es (dengan titik di atas) 

 

 ج

Jim J Je 

 

 ح

Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

Kha Kh ka dan ha 

 

 د

Dal D De 

 

 ذ

Zal Ż zet (dengan titik di atas) 

 

 ر

Ra R Er 

 

 س

Zal Z Zet 

 

 س

Sin S Es 

 

 ش

Syin Sy es dan ye 

 (Sad Ṣ es dengan titi di bawah ص

 

 ض

 

Dad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط
Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ
Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع
„ain „ apostrof terbalik 

 

 

 

 غ
Gain G Ge 

 

 ف
Fa F Ef 

 

 ق
Qaf Q Qi 

 

 ك
Kaf K Ka 

 

 ل
Lam 1 El 

 

 م
Mim M Em 

 

 ن
Nun N En 

 

 و
Wau W We 

 

 ه
Ha H Ha 

 

 ء
Hamzah  

„ 
Apostrof 

 

 ي
Ya Y Ye 

 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Fathah a A آ

 Kasrah i I ا

 Dammah u U آ

 

1. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 
 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ī i dan garis diatas ي

 dammah dan ۇ
wau 

ū u dan garis diatas 

 

 

1. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah 

yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
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2. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan 

Arabdilambangkan dengan sebuah   tanda   tasydid (  ّ  ) ,dalam 

transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Jika huruf     ّ   يber-tasydid 
di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah ( ), ia ditransliterasikan seperti huruf 

 

 

3.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

1. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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B. Daftar Singkatan. 

 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : swt. = subhanahu wa taala 

      saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 

 

a.s = „alaihi al-salam 

 

M = Masehi 
 

H = Hijriah 
 

SM = Sebelum Masehi 
 

1 = Lahit Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
 

w. = Wafat tahun 
 

QS = Qur‟an Surah 
 

HR = Hadits Riwayat 
 

SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung KUA= Kantor 

urusan agama 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ABSTRAK 

N a m a    : Akbar 

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 07 September 1998 

NIM        : 10400117010 

Jurusan   : Ilmu Hukum  

Judul Skripsi  : Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi 

Pecandu Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan 

yang terjadi dalam   Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar yang di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bagaimana upaya 

Badan Narkotika Nasional  (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi 

pecandu narkotika. 

Berdasa pada penelitian tersebut, penelitian yang di gunaka merupakan 

penelitian kepustakaan library research.penelitian ini berpcu pada data atau bahan 

yang berkaitan dengan topik masalah yang di angkat. Smber data yang di perole 

berasal dari Buku-buku, Jurnal,Undang-Undang,internet dan karya tulis lainya 

yang berkaitan engan topik masalah. 

Dari hasil penelitan  merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu 

narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika 

menyadari perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan 

merusak kehidupanya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan 

kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan cara 

memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku sebagai 

indikator perbuahan dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian 
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normal,berpikir jerni dan agar mampu berinteraksi dilingkungan keluarga, 

sosialnya atau masyarakat. 

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu 

Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang 

mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada 

Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni 

tim medis dan tim hukum yang  sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang 

sangat penting untuk menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban 

penyalahguna Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara 

tim hukum terdiri dari penyidik Polda DIY, BNNP DIY, dan Bapas (bila 

tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat 

ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/ tersangka, dan tim 

hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana 

yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban 

penyalahguna Narkotika. Hasil asesment akan dibahas dalam case conference dan 

menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau 

tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. 

Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan 

bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses persidangan, anggota tim 

asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan  untuk  menguatkan yang 

terdapat dalam surat rekomendasi. 

Kata kunci: analisi,  penyalahgunaan narkoti , pengedar atapun 

penggunah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakan Masalah 

Hukum telah menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret 

tertentu seharusnya harus bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya 

dijalankan oleh hidup ini. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai 

hidup manusia. Kepastian dan keadilan hukum merupakan ciri yang tidak 

dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. 

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat 

lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (Ubi jus incertum, 

ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)
1
. 

Menurut penjelasan pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar 1945‟‟ 

Setip orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tiggal dan mendapat 

lingkungan yang bersih dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

Menurut penjelasan pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar 1945‟‟ Setip orang 

berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tiggal dan mendapat lingkungan 

yang bersih dan sehat serta berhak memperoleh pelaynan kesehatan. Seluruh 

Rakyat Indoneia harus mendapatkan tempat tinggal yang layak serta 

pelayanan kesehatan yang baik dan mendapatkan lingkungan yang jauh dari 

pengaruh narkotika seperti yang kita rasakan saat ini, perlu kita pahami 

bahwa narkotika dapat menggangu kesehatan dan membuat seseorang 

                                                             
1
 Darji Darmodiharjo  dan Shidarta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44. 
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kecanduan. Kehidupan manususiah harus terhindar dari narkotika 

yang dapat menggangu kesehatan dan masadepan seseorang. 

Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran 

dan penggunaan narkotika di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian 

yang di lakukan oleh ( BNN ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama 

dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 

tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di 

Indonesia
2
, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan 

Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta 

jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan 

narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi 

Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Narkotika 

tentunya musuh bagi bangsa kita yang nantinya akan melanjutkan generasi 

Bangsa Indonesi yang jauh dari narkotika yang masih berkembang saat ini. 

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau pun bukan  dari tanaman, baik 

sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebapkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam 

golongan-golongan sebagaimaa terlampir dalam Undang-Undang ini.
3
 Perlu 

kita ketahui bahwa narkotika itu dapata menimbulkan sebuah pengaru 

                                                             
2
 fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidan Narkotika NEW Peschoactive 

Subtances Berdasarkan  Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Jurnal,( 

Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017 
3
 Undang-Undang  No.35  Tahun 2009  Tentang Narkotika  Pasal 1. 
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terhadap seseorang yang memasukan obat kedalam tubuhnya, dan bahkan 

banyak yang beranggapan bahwa mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan 

itu dapat mebuat pikiran jadi tenag, pengaruh tersebut merupakan 

pembiasaan, hilangya rasa sakit, semangat dan berhalusinasi. Untuk 

menanggulangi masalah narkotika yang di hadapi saat ini harus mempunyai 

langkah dan kebijkan terorganisir agar pengunaan dan peredaran narkotika 

yang ada dinegeri ini bias teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan 

korban, Penagana narkotika biasanya mengunakan pendekatan hukum tapi itu 

belum maksimal dalam melakukan pencegahan. Pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap biasanya di kenal dengan P4GN yang 

telah direncanakan BNN ( Badan Narkotika Nasional). Melihat dari 

haltersebut bahwa BNN tidak lagi menggangap pecandu narkotika itu harus 

di beri keluasan, sudah banyak kebijakan yang di buata tapi belum bias 

mengatasi penyalahgunaan narkotika sampai saat ini BNN sudah 

mengganggap kecanduan narkotika sudah menjadi pelanggaran yang serius 

dan harus di tindak lanjuti lebi serius, mulai dari prosese hukum sampai 

rehabilitasai tidak mengurangi seseorang menyalahgunakan narkotika. 

Perspektif seperti inilah yang harus dirubah dalam menagani setiap kasus 

narkotika. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

hakim diberi kewanagan untuk menagani perkara pecandu narokotika untuk 

memberikan putusan menjalani pengobatan atau rehabilitasi baik yang tidak 

terbuktimelakukan maupun yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Hal 
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tersebut sudah di tegasakan dalam Undang-Undang Narkotika dalam rumusan 

pasal 103 yang berbunyi. 

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat. 

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan  dan/atau perawatan melelui rehabilitasi jika pecandu 

narkotika; atau  

b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 

pecandu narkotika tersebut tidak terbuti bersalah melakukan 

tindakan pidana narkotika.  

2.  Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu 

narkotika sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a di 

perhitungkan sebagi masa menjalankan hukuman.
4
 Menganalisis 

mengenai hukum pidana yang berlaku di indeonesia atau biasa disebut 

di kalangan anak hukum crimin law enforcement merupakan bagia 

dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejehaan. Dalam 

penegakan hukum harus mempunyai target yang harus dijalani oleh 

seseorang agar taat kepada hukum. Kepatutan mayarakat kepada 

hukum itu disebapkan tiga (3)hal antaralain; 1, takut berbuat dosa 

2.takut karna kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat 

hukum yang bersifat inpratif 3.takut karna malu berbuat jahat. 

Penegakan hukun dengan sarana no panel mempunyai sarana dan 

                                                             
4
 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 103 . Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. 
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tujuan untuk kepentingan internalisasi
5
. Penegakan hukum dengan 

upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif 

(pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 

sasaran utamanya adalah factor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan
6
 Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan  narkotika sudah banyak di lakukan oleh aparat 

penegak hukum dan hakim telah banyak mengeluarkan putusan yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya 

penegakan hukum yang di lakukan saat ini mampu menjadi penangkal 

terhadap mereka yang melakukan pengedaran narkotika. 

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur 

masalah narkotika telah disusun sedemikian rupa dan telah di 

berlakukan, namun demikian kejehatanya menyangkut masalah 

narkotika belum mampu untuk diantisipasi.dalam banyak kasusu 

akhir-akhir ini, banyak Bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap 

dan mendapat sangsi berat, namun pelaku lain tidak mengacuhkanya 

bahkan lebih cendrum memperluas daerah oprasinya.
7
 

                                                             
5
 Siswantoro sonarso. 2004.penegakan hukum dalam kajian sosiologi.jakarta. Raja 

Grafindo Persada. Hal. 142. 
6 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan 
penyusunan konsep KUHP Baru, Surabaya, Kencana 2016, Hlm 40 

7
 O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi 

Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni. Hlm. 260. 
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4. Fenomena ini sangat sedikit mempunyai peluang untuk memberantas 

peyalahgunaan narkotika secara tuntas. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentng Narkotika membawa nuangsa 

baru, para dikma baru, mempunyai harapan baru untuk masyarakat, 

karna undang- undang ini mempunyai perbedaan dan pesifikasi dalam 

menagani kasu-kasu penyalahgunaan narkotika dikalangan 

masyarakat. 

5. Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2009 telah berdasar pada penjatuhan 

hukuman terhadap seseorang yang menyalah gunakan narkotika yang 

selama ini kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat dalam 

memberantas penyalahgunaan narkotika.Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 BNN mulai memaksimalkan agar masyarakat tidak 

merasa kecewa terhadap sangsi yang di dapatkan pelaku 

penyalahgunaan narkotika,peran Badan Narkotika Nasional dalam 

memgatasi penyalah gunaan narkotika dikalan masyarakat harus 

maksimal, sehingga denga adanya UndangUndang ini mampu 

megatasi penyalahgunaan narkotika.diharapkan juga Badan Narkotika 

Nasional lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugasya karna ini 

juga diberi kewenagan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. karena 

itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan  narkotika dan 

upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan 
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perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era 

globalisasi saat ini
8
. 

6. Berdasarkan penelitian ( puslitkes) Universitas Indonesia pada tahun 

(2006) telah diperkirakan disetiap provinsi di Indonesia sudah ada 

angka penyalahgunaan dengan sikaran (5,7%-16,4%. Melihat 

penelitan diatas bahwa sudah merambat keseluruh wilaya Indonesia.
9
 

Dari beberapa urain diatas, dan rumitnya permasalah-

permasalahan yang berkaitan dengan narkotika, menarik minat penulis 

untuk meganalisa lebih dalam dan menelitih terkait masalah 

penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Yang di tuangkan dala 

penulis skripsi yang berjudu “Analisis Terhadap Kesempatan 

Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka diajukan pokok 

permasalahan yakni Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi pecandu 

Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009. Maka dirumuskan dari 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika? 

                                                             
8
  Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga, Balai 

Pustaka, Jakarta, hal. 1 
9
 BNN, P4GN di lingkungan pendidikan dan tempat hiburan, seminar penanggulangan 

narkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa, 2007 , hlm.2. 
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2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional  (BNN) dalam 

melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika?   

C. Pengertian Judul dan Lingkungan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian 

ini adalah Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus 

Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional  (BNN) dalam 

melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. 

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan pokok masalah yang 

akan bahasa, maka penuli akan memberikan beberapa penjelasan yang di 

anggap penting diantaranya: 

a. Penerapan adalah hal, cara atau dan bias juga dikatakan penerapan 

adalah memperaktekkan , memasangkan. Berasarkan pengertian 

tersebut dapat kita simpulkan penerapan sebuah tindakan yang di 

lakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan . 

b. Pecandu atau biasa juga disebut ketagihan adalah saat tubuh atau 

pikiran kita engan buruknya mengiginkan atau memerlukan sesuatu 

agar bekerja denganbaik. Kita sebut pecandu jika memiliki 

ketergantungan fisik dan kettergantungan pisikologis terhadap 

psikoaktif,contoh alcohol, tembakau, heroin dan dll  
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c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebapkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan 

sebagaimaa terlampir dalam Undang-Undang ini 

d. Pertimbangan pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan atau putusan  dan 

pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan. 

e. Hakim adalah yang memimpin persidangan istilah „‟hakim” berasal 

dari bahasa arab yang berarti aturan .peraturan,kekuasaan, pemerintah, 

dia yang memutuska seluruh perkara yang masuk di pengadilan dan 

hakim harus di hormati di dalam ruang persidangan. 

f. Memutus adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak 

bersambung (bersambung) lagi karna terpotong atau sebagianya. 

Memutus dalam hukum mengambil keputusan dalam sebuah perkara 

yang di sidangkan dalam pengadilan untuk mencari keadilan. 

g. Pengedar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengedar 

adalah orang yang mengedarkan ,yakni orang yang membawa 

(menyampaikan) sesuatu dari orang  yang satu kepada orang lain. 

D. Kajian Pustaka 

 Pada penelitian ini, masalah yang akan dikaji mengenai Bagaiman 

Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika Diperlukan banyak 

literatur dan referensi yang kuat untuk membahas penelitian ini. Referensi 

yang digunakan penulis antara lain: 

a. Darji Darmodiharjo  dan Shidarta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila 

Dalam Sistem Hukum Indonesia.Buku ini menguraikan dasar negara, 

Pancasila mengandung majna nilai-nilai yang masih terkandung di 

dalamya yang merupakan pedoman atau dasar kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Buku ini menjelaskan bahwa pancasila merupakan 

sumber dari segala sumber hukum. 

b. Siswantoro sonarso.penegakan hukum dalam kajian sosiologis dalam 

buku ini menjelaskan mengenai stratifikasi perlu kita pahami bahwa 

stratifikasi yang menjadi  bahasa sosiologi hukum  bukam stratifikasi 

hukum. 

c. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 

perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru buku ini menjelaskan 

Rancangan KUHP ini merupakan sebuah topik pembahasan dalam 

buku ini, dalam  buku ini juga menjelaskan ada dua metode 

penyusunan yang di pergunakan dalam menyusu sebuah aturan. 

d. O.C. Kaligis dan Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, 

Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan Buku 

ini menjelaskan proses peradilan di indonesia dan beberapa tindak 

piana narkotika yang sering terjadi di masyarakat 
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e. Lydia Harlina Marton.Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga 

penjelasan dalam buku ini merupakan prosese rehabilitasi yang harus 

di lakukan atau dijalan para pecandu narkotika dan bagaimana 

menagani seorang pecandu narkotika dalm sebuah keluarga. 

f. fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidan Narkotika 

NEW Peschoactive Subtances Berdasarkan  Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika., Jurnal dalam jurnal yang di tulis oleh 

Fajar Sahdiq menjelaskan mengenai penegakan hukuman bagai pecandu 

narkotika dan bagaimana prose penegakan bagi seorang yang 

menyalagunakan narkotika 

E. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah proses 

pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan 

berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, 

dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk 

menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau 

teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial, atau peristiwa 

hukum tertentu.
10

  

Dalam menggunakan sebuah penelitian, hampir semua jenis 

penelitian mempunyai daftar pustaka.Pada umumnya, orang 

mengklasifikasikan antara studi pustaka (library research) dan studi 

                                                             
10

 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung, 

Alumni, 2006), hal. 105 
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lapangan (field research) akan tetapi keduanya sebenarnya harus 

mempunyai penelusuran pustaka. Perbedaannya hanya terletak pada 

tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka dalam penelitian 

tersebut
11

. Berdasa pada penelitian tersebut, penelitian yang di gunaka 

merupakan penelitian kepustakaan library research.penelitian ini 

berpcu pada data atau bhana yang berkaitan dengan topik masalah 

yang di angkat. Smber data yang di perole berasal dari Buku-buku, 

Jurnal,Undang-Undang,internet dan karya tulis lainya yang berkaitan 

engan topik masalah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekata penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan Penelitian Normatif Yuridis atau Yuridis Normatif,yakni 

suatu penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai 

norma atau kaidah, yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan 

perilaku seetiap orang
12

 penelitian ini semata-mata hanya mendekatkan 

masalah yang diteliti dengan mengunakan sifat hukum 

normative.dalam mengunakan pendekatan yuridis normati, yuridis 

diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan atau 

mengunakan data sekunder.sedangkan normative diartikan sebagai 

penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuna 

secara normati terkait dengan hubungan antarah peraturan yang satu 

                                                             
11

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), hal.1. 
12

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2004), hal. 54 
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dengan peraturan yang lainya dan megiplementasikan sesuai dengan 

kenyataanya atau perakteknya. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. 

Peneliti  menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber data perimer 

Sumber data primer merupakan sumber data berupa 

dokumen-dokumen hukum yang sifatnya positif atau mempunyai 

kekuatan hukum mengikat di masyarakat. Cohen dan Olson 

memberi pengertian bahwa bahan hukum primer adalah segala 

aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan 

oleh Negara atau Enforced by the State.
13

sumber data primer 

merupakan aturan dari Undang-Undang. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh oleh 

seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, Tetapi melalui 

sumber lain.data ini diperoleh dari data-data yang sudah jadi yang 

telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara 

                                                             
13

 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 142. 
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komersial maupun non komersial.
14

 Sumber data sekunder bisasaja 

publikasi-publikasi di bidang hukum yang biasa kita pelajari, jurnal 

hukum, kesaksian seorang ahli dalam sebuah persidangan,artikel-

artikel dan sebagainya yang bias di jadikan sebuah rujukan yang sah. 

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan pendukung dari 

sumberdata yang dijadikan sebagaibahan penelitian. 

c. Sumber data Tersier 

Sumber data tersier merupkan sumber non hukum, karena 

dalam penulisan ini kita harus perlu memahami dan mengetahui libih 

dalam seputar (Penyalah gunaan Narkotika) serta sebagai sumber data 

pendukung penjelasan dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data tersier dapat kita dilakukan dengan cara 

melakukan penelitian secara survey atau kuisioner terkait dengan topik 

permasalahan yang diangkat, wawancara dengan pejabat yang 

berwenang atau mumpuni di bidangnya seperti Hakim, pakar hukum, 

dosen-dosen, ahli-ahli hukum ataupun yang substansinya dapat 

menjadi bahan hukum sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pendekatan yang di gunakan dalam mengupulkan data-

data yakni pendekatan kepustakaan dan angket.studi kepustakaan 

digunakan denga cara meperoleh data yang di perlukan,menelusuri, 

                                                             
14

 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan 

Praktik) Cet.1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 215. 
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dan meganalisis bahan pustaka serta karyatuli yang berkaitan dengan 

topik masalah. Angket atau kueisioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung, artinya peneliti secara tidak 

langsung bertanya jawab dengan responden. Kuesinioner atau angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk kemudian dijawab, dimana peneliti tidak langsung 

bertanya jawab dengan responden.
15

 

5. Teknik analisi data 

Tujuan analisi data adalah untuk meringkaskan data dalam 

bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem 

penelitian dapat dipelajari dan diuji.
16

 Analisis data yang akan di 

gunaka  ini merupakan analisias pendekatan kualitatif. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini pada umumnya 

mengetahui bagaimana Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi 

Pecandu Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Berdasarkan pokok masalah yang telah di rumusakan 

diatas. Maka tujuan hukum yang harus di capai adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
15

 HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 85 
16

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 120 
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a. Bagaiman penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

terhadap pecandu sekaligus pengedar narkotika 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap 

seorang pecandu narkoti  

G. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan adanya data yang 

menunjukkan bahwa bagaimana Menganalisis Terhadap Kesempatan 

Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, kemudian dapat menambah referensi penelitian 

tentang Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus 

Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narrkotika, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan utama atau referensi terhadap penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

b. Dengan adanya penelitian seperti ini dapat menjadi kontribusi 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya 

pada hukum pidana. 

c. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang bagaimana Menganalisis Terhadap Kesempatan 

Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 
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Tentang Narkotika. sehingga dapat menjadi referensi dalam 

menangani permasalahan terkait Narkotika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG REHABILITASI PECANDU 

 NARKOTIKA 

A. Tinjauan Umum Rehabiltasi Pecandu Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika dapat merusak jiwa seseorang jika di masukkan dalam 

tubunya dan bahkan merusak akal seseorang. Sudah banyak efek narkotika 

yang di jelaskan oleh pakar kesehatan mengenai narkotika. Narkotika di 

bagi atas 3 jenis yakni Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainya. 

Narkotika di bagi atas tiga kelompok atau golongan antara lain: 

a. Narkotika golongan 1  

merupakan narkotik yang sangat berbahaya.Daya adiktifnya sangat 

tinggi. Golongan narkotika nomor satu ini digunakan untuk penelitian 

dan ilmu pengetahuan, sebagai conto: heroin, kokain, morfin, dan 

opium. Narkotika golongan II Daya adiktifnya sangat kuat dan 

bermanfaat untuk pengobatan dan bisa juga digunakan sebagai 

penelitian. Sedangkan narkotika golongan III merupakan Daya adiktif 

ringan akantetapi untuk pengobatan sangat bermanfaat dan penelitian 

sebagai contoh : kodein dan turunanya. 

b. Psikotropika 

Psikotropika terbagi atas 3 jenis golongan, golongan I Daya 

adiktifnya sangat kuat, akan tetapi belum diketahui manfaat untuk 

pengobatan dan diteliti khasiatnya contohnya:MDMA, LSD, STP dan 
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Ektasi. Sedangakan Pesikotropika golongan II Daya adiktinya rendah 

dan sangat berguna untuk pengobatan dan bias dijadikan sebagai 

bahan penelitian. Contoh : metamfetamin, dan metakualon, 

amfetamin. Psikotropika golongan III merupakan psiktropika yang 

memiliki daya adiktif renda atau ringan serta bermanfaat untuk 

pengobatan dan penelitian,contoh: niterazepam ( BK, mogadon, 

dumolid ) dan diazepam.
17

 

c. Zat adiktif 

Zat adiktif lainya adalah zat-zat selain narkotika dan psiktropika 

yang mampu menimbulkan ketergantungan  kepada  pemakainnya, 

diantaranya adalah rokok dan tembakau yanga sering di gunakan oleh 

orang tua dan anak muda. 

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotik pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang 

bersal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesi maupun bukan 

semisintesis, yang dapat menyebapkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam 

golongan –golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.  

Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza 

atau narkoba sangat dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka 

                                                             
17

  Wikepedia, 2010”Narkoba” (Online) (http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba. Diakses 

tanggal 21 Juni 2017, pukul 10:19) 
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yang dialaminya atau untuk meredam rasa sakit dan nyeri. Ini merupakan 

keadaan darurat. dan dalam keadaan seperti inilah masih dibolehkan 

mengigat kaedah yang sering dikemukakan oleh para ulamakita: 

 Imam Nawawi rahimahullah berkata, Seandainya dibutuhkan 

untuk mengkomsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika 

mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi‟iyah.  

Yang tepat adalah dibolehkan. Al Khotib Asy Syarbini dari 

kalangan Syai‟iyah berkata, Boleh menggunakan sejenis napza (Narkoba) 

dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya 

menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah darurat. 

2. Pengertian Rehabilitasi Secara Umum 

Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan membebaskan 

pecandu dari sebuah ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi di 

perhitungkan sudah menjalani hukuman.
18

 Rehabilitasi terhadap pecandu 

merupakan sebuah upaya perlindungan social yang mengintergrasikan 

pecandu narkotika kedalam sebuah ketertiban sosial agarsupaya tidaklagi 

melakukan atau menyalahgunakan narkotika Rehabilitas merupakan 

bentuk pemidanaan terhadap seorang pecandu norkotika, hal ini sudah 

diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang menyatakan: pecandu narkotika dan korban 
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 Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial
19

.  

Dalam rehabilitasi ada beberapa jenis yakni: Rehabilitasi medis 

yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Rehabilitasi 

Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental 

maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 

fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20 

3. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika 

Pada bagian ke 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang menjelaskan pasal 54 yang berbunyi : Pecandu Narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi social.
21

  

Penjelasan pasa 54 adalah setiap orang yang megalami ketergantungan 

narkotika wajib untuk dapat kita rehabilitasimedis dan social dengan guna 

untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami kecanduan 

narkotika.yang dimaksud dengan” korban penyalahgunaan nrkotik” 

                                                             
19

 R. A. Alfajriyah F Z, Eddy Rifai, Diah Gustiniati, pelaksanaan rehabilitasi sebagai 

upaya penanggulangan tindak pidana narkotika 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1085 Vol 5,No 6 (2017) 
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 AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74 
21

 UU. NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54 .lembaran negara. 
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merupakan seseorang yang tidak sengaja mengunakan narkotika, sehinnga 

ia diwajibkan untuk direhabilitasi dan sosial. 

Impelementasi dalam pasal 54 mewajibkan yang di peruntuhkan 

terhadap seorang pecandu dan disisi lain pecandu ini merupakan 

penyalahgunaan yang merupakan tergantug dari narkotika termasuk 

narkotika golongan 1,sehingga BNN mempunyai upaya untuk medapatkan 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dengan tujuan dapat memulihkan 

serta mampu utuk memulihkan seorang pecandu seperti kebiasaan awal 

dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika. Dalam prose 

rehabilitasi  terhadap pecandu narkotika dibagi atas dua terpi yakni secara 

medis dan sosial.
22

 

Bahkan di dalam pasal 56 mengenai tempat untuk rehabilitasi medis  

terhadap pecandu narkotika antara lain: 

Pasal 56 ayat (1) rehabiitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah 

sakit yang di tunjuk oleh menteri. Ayat (2) lembaga rehabilitasi tertentu 

yang di selenggarakan oleh instasi pemerinta atau masyarakat dapat 

melakukan rehabitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat 

persetujuan menteri. Dalam proses rehabilitasi medis ada beberapa proses 

yang telah dilaksanakan oleh BNN yakni dengan Penaganan Rumatan 

Terrapin Metadon (PRTM) Dalam proses penyembuhanya harus 

mengunakan beberapa zat subtitusi atau pengganti yakni zat subutek 

                                                             
22

 Tatas Nur Arifin.implementasi rehabilitasi pecandu nrkotika dalam undang-undang 

republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika sebgai upaya non penal badan 
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akantetapi yang menjadi masalh dari zat ini adalah mempunyai efek 

ketergantungann sehingga zat ini dinganti dengan zat metodon yang tidak 

mempunyai efek keergantungan, zat ini di pergunakan hanya orang 

pecandu saja yang mengkomsumsi  heroin serta Penguna Napza Suntik 

(PENASUN). Sedangkan rehabilitasi sosial juga diatur secara jelas dalam 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 butir 

17 yang menyatakan bahwa: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar 

bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

Dalam rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan 

narkotika yang termasuk sebagai sebagai residen harus menjalani beberapa 

tahapan tertentu sampai mereka benar-benar pulih dan kembali 

kemasyarakat. Adapun beberapa tahapan yang harus dijalani antara lain 

sebagai berikut: 

a. Intake Process 

Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik 

pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan 

penunjang. Dalam peroses rehabilitasi ini hanya memerlukan jangka 

waktu 1 hari saja. 

b. Detoksifikasi  

Tahapan seperti ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake 

process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi dengan 
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tujuan untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan 

beberapa bentuk diantaranya Symptomatic Pharmacotherapy dan 63 

Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD). Proses detoksifikasi ini 

memerlukan waktu selama 2 minggu. 

c. Entry (Orientasi atau Induction) 

 Pada proses atau tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi 

mengenai keadaan lingkungan dan berbagai bentuk aturan yang ada di 

tempat rehabilitasi. ini dilakukan selama dua (2) minggu 

d. Primary Stage 

Pada tahapan ini terdapat tiga ( 3 ) proses yang harus dijalani 

dengan baik oleh residen, yaitu younger member, middle peer, dan 

older member. Pada proses younger member, ada empat(4) poin yang 

harus didapatkan oleh reiden seperti penanaman nilai disiplin dalam 

diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, 

pengenalan konsep dan belajar hidup sehat, dan pemberian peran dan 

tugas atau tanggung jawab dalam ikatan kelompok untuk 

menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri sendiri. proses ini akan 

berjalan selama (2) dua bulan. 

e. Re-Entry Stage 

Pada tahapan ini akan melakukan tes bakat dan minat, workshop atau  

outbound untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan  

penyusunan rencana.
23
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4. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam 

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai  macam 

sangat mudah di jumpai dalam kehidupan rnasyarakat sepanjang sejarah. 

Pada kehidupan masyarakar Arab dikenal dengan khamar yang merupakan 

minuman yang bersal dari perasaan anggur dan korma. Kebiasaan 

masyarakat Arab mengkonsumsi khamar terus mnerus sampai Islam 

dikenal bahkan sampai abad milleniurn saat ini. Dalam Alqur‟an yang 

diturungan allah melalui maliakt jibril tidak ada/tidak didapatkan 

terminologi narkoba. Begitupun dalam hadis Rasul tidak dikenal dengan 

istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah yang baru muncul sekitar 

abad dua puluh (20). Istilah "narkoba" baru terkenal kira-kira sekitar tahun 

1998 karena pada saat itu banyak orang yanga mengunakan  narkotika dan 

bahan-bahan adiktif lainya yang terlarang. Oleh karenanya untuk 

memudahkan berkornunikasi dengan baik dan tidak menyebutkan istilah 

yang tergolong kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang 

terlarang disingkat menjadi NARKOBA. 1 Meskipun nash (Alqur‟andan 

Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut bahwa narkoba secara eksplisit 

akan tetapi nash sangat mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip 

dasar yang merupakan acuan dalam menemukan dalil yang berkaitan erat 

dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu 

belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui 

metode qiyas atau metode lainnya.2 oleh karna itu , penulis menjelaskan 

secar detail terkait narkotika. 
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a. Hadis. 

Ketika ulama berbeda pendapat merupakan hal biasa (ikhtilaf) 71 ketika 

menjatuhkan hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba, ada 

yang menyatakan seperti ini, “sanksi yang merupakan pelaku 

penyalahguna narkotika adalah had dan ada yang berpendapat ta‟zir. a. 

Sanksi Had Ibnu Taymiyah mengatakan seperti ini bahwa sanksi bagi 

penyalahgunaan narokotika adalah hud sama halnya dengan sanksi bagi 

peminum khamar. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya: 

شح ا   72  ي ش ح شاو ان حذ ح ا ن ا ي ا يز  حذ    سة ي شا   ان    

Artinya: sesungguhna ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang 

menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum 

khamar. Senada dengan Ibnu Taymiyah, Azat Husain juga berpendapat 

sama dengan ibnu taymiyah bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narktika 

adalah had.  

حذ 73 ا ل ي ى ان  ذساج يز  حذ   سة ي شا  ان    

Artinya: dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya 

sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamar.  

Dari beberapa penjelasan yang di kemukakan Ibnu Taymiyah dan Azat 

Husain menetapkan sanksi had bagi penyalahguna narkotika karena 

memberikan sebuah analogi  bahwa narkotika dengan khamr, dengan illat 

bahwa khamr dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak 

akal pikiran bagi pera pengguna. 
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Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ا, و   ا  ي  ا ا ت    ا          ا     د     ي  ا    ث             ن                  ن ار           ي   ز  د                         ز 

ا ا, و             ن         ح   ى س    ا  ي  ا   ت    ا          ا     ا      ن ار                          ن                    ي      ي   ح   

ا ا   ي   ا   ت    ا          ا               ن ار             
ي            ي      ي             ت    ج    ح    ي     ت ح   

“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 

no. 5778 dan Muslim no. 109). 

Hadits diatas menjelaskan persoalan ancaman yang besar bagi orang 

yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Memakai narkoba tentu 

menjadi sebab yang bisa menjerumuskan pada kebinasaan karena 

narkoba hampir sama halnya dengan racun yang memberi penyakit yang 

ketika di minum perlahan akan merusak tubuh dan akan menyebapkan 

kematian. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. 
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b. Ayat. 

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba dapat merusak potensi sosial 

ekonomi, karena penyalahguna narkoba produktivitasnya akan menurun, 

disisi lai penyalahgunaan narkotika dapat merusak ketertiban yang ada 

dilingkungan masyarakat, karena pelaku penyalahgunaan narkoba sering 

melakukan tindakan criminal seperti perampokan, penculikan bagkan 

pemerkosaan yang meresahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan 

lalu lintas akibat mengendrai terlalu cepat dan menerobos rabu-rambu 

lalulintas yang disebapkan oleh pengaruh narkoba. semua hal ini 

merupakan kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam Islam, 

larangan melakukan kerusakan sangat jelas disebutkan dalam 

Alqur‟andalam surat al-Qashas ayat 77: 

ا   و  ت       ا          ي      ء 
ار       ج        ز  ا   ء  يث            و          ل  ن ي ا       ن    ا   و   ح                       ح           

اد     ث     و             ي         
ض     ى     ة               ن           ر  ي    ي ح              

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. 
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Penjelasan di atas telah jelas menjadi dasar atas keharaman 

penyalahgunaan narkoba. Lalu timbul sebuah pertanyaan bagaimana 

hukum seseorang yang mengedarkan narkoba.?, Adakah landasan hukum 

dalam Alqur‟anal-Karim yang menjelaskan larangan mengedarkan 

narkoba?.Memang ketentuan larangan mengedarkan narkoba tidak 

dijelaskan dalam al Qur'an,tapi demikian bukan berarti tidak ada satu ayat 

pun yang bisa dijadikan dasar pijakan larangan/keharaman mengedarkan 

narkoba. Surat al Maidah ayat 2 dapat dijadikan acuan dalam menetapkan 

larangan memperjual belikan/ mengedarkan narkoba. Dalam ayat 2 Surat 

al-Maidah 

B. Beberapa Komponen dan Tujuan Rehabilitasi 

Ada beberapa tujuan utama yang harus diterapkan dalam dalam 

rehabilitasi yakni: 

(1) Bebas dari ketergantungan fisik dan berhenti memakai abtinensia dan 

mengatasi gejala putus zat yang timbul 

(2) Bebas dari sebuah ketergantungan psikologik, dengan mengatasi rasa    

rindu dan tekanan psikologik sosial serta mencega relap( 

kekambuhan).
24

 

Di sisilain adapula beberapa komponen yang mendukung dalam 

program agar berjalan dengan baik dan efisien antara lain: 
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  Lydia Herlina, Pencegahan dan Penaggulangan Penyalahguna Narkotika Berbasis 

Sekolah, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2008), hlm. 91 
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1. Asesment yakni mengumpulakan sebuah informasi atau data yang 

perlu untuk menetapkan diagnosis dan modalis rehabilitasi yang 

paling sesuai baginya. Assessment ini biasanya baru dilakukan setelah 

tahap awal atau setelah melakukan tes urine dan pecandu diagnose 

menyalahgunakan narkotika. 

2. Rencana terapi, yang berdasar pada asesmen dan kebutuhan-

kebutuhan klien dan meliputi masalah spiritual, psikologis, 

sosial,keluarga, fisik,dan pekerjaan. Terapi ini baru bias  digunakan 

apabila si pecandu narkotika sudah melakukan asesmen dan setelah 

asesmen lah baru bias didapati dan dapat diterapkan terapi dalam 

rehabilitasi.
25

 

3. Keterampilan menolong pecandu, keterampilan seperti ini tidak di 

haruskan memiliki gelar akademik/profesi, seperti dosen, dokter,polisi 

dan yang lainya, tetapi yang terpenting yang harus di pahami adalah 

mengenai kepekaan memahami kebutuhan pecandu dan mengerti cara 

menanggapi kebutuhan itu. 

4. Program detosifikasi, merupakan tahap awal pemulihan, untuk 

melepaskan klien dari efek langsung narkoba yang di salahgunakan 

dan mengelola gejala putus zat karena di hentikan pemakaian narkoba. 

Pada detoksifikasi ini dapat di lakukan dengan menggunakan obat 

maupun non obat (alami).
26
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5. Keterlibatan keluarga, sangat penting dalam terapi. Yakinlah bahwa 

Pecandu tidak mungkin sembuh dan sehat seperti baiasnya  sendiri 

tanpa dorongan dan doa dari  keluarga dan orang terdekatnya. karena 

dari dukungan keluarga dan orang terdekatnya dapat memotivasi 

pecandu dalam melakukan rehabilitasi. 

6. Rawat lanjut merupakan langkah penting dalam pemuliahan, ada 

beberapa hal yang harus dipahami dalam rawat lanjut yang meliputi 

seperi: 

a. konseling, digunakan untuk memotivasi dan meningkatkan 

ketrampilan klien. 

b. kelompok pendukung, dalam hal ini digunakan sebagai pelengkap 

dalam program terapi, misalnya kelompok keluarga pendukung. 

c. rumah pendampingan, adalah temapat yang di gunakan bagi 

pecandu dalam masa pemulihan di masyarakat. 

d. latihan vokasional, diharapkan dengan adanya latigan vokasional 

ini pecandu dapat bekerja dan berfunsi normal di masyarakat. 

e. Pekerjaan, disesuaikan denga minat, bakat ketrampilan dan 

kesempatan pecandu.
27

 

C. Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan penyalahgunaan Narkotika di 

Balai Rehabilitasi BNN 

Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika dan penyalahgunaan 

narkotika merupakan bentuk dari implementasi UU RI No 35 Tahun 2009 
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tentang narkotika. Kemudian dibuatlah peraturan presiden Nomor 23 

Tahun 2010 yang berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional dan 

peraturan kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Balai 

Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. 

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika telah diatur terkait 2(dua) kementerian yang telah 

dimandatkan guna melaksanakan  kebijakan rehabilitasi bagi pecandu 

narkotika dan penyalahgunaan  narkotika yakni, Kementerian Kesehatan 

yang diberi wewenang mengatur  rehabilitasi medis dan Kementerian 

Sosial yang  berwewenang  mengatur jalanya rehabilitasi sosial. Dalam 

Undang Undang tersebut, amanat bagi BNN sesuai dengan Pasal 70 huruf 

(b) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 

melakukan penguatan yang cukup baik didalam lembaga rehabilitasi yang 

dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik secara kuantitas maupun 

secara  kualitas. 

D. Prosedur Sangsi Pecandu Sekaligus Pengedar 

Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku 

atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut 

J.E Jonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang 

diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan  

mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
28

 Prosedur penetapan sangsi 
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pengedar sekaligus pecandu merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang 

di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka 

penyalahgunaan narkotika. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk 

di rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkotika untuk di 

rehabilitasi. Dalam sebuah rehabilitasi itu, terdapat dua macam pelaku 

diantaranya. Pelaku yang dilihat langsung oleh poisi dan ditangkap da 

nada juga secara sada menyerahkan diri ke BNN. Pelaku yang tertangkap 

langsug oleh polisi berkasnya akan di limpahkan langsung ke BNN 

sebagai tim assasemen, akan meniliai baik secara medis maupun secara 

psikologis terhadap korban, sedangkan pelaku yang secarab sendirinya 

menyerahkan diri secara sukarela kepada BNN akan dilakukan langsung 

assasement oleh pihak BNN. 

Pada tahapan selanjutnya di BNN, Pelaku yang sudah tertangkapa 

tangan maupun  yeng menyerahkan diri secara suka rela akan tetapi setalah 

di assasement (penilaian) oleh pihak BNN yang menilai dan menganalisis 

psikologis dan medis serata merekomendasikan rencana terapi dan 

rehabilitasi seseorang yang ditangkapm atau tertangkap tangan.kemudian 

tim penilaian atau assasement mempunya kewajiban untuk melakukan 

permohonan atau permintaan kepada penyidi agar di lakukan analisis 

terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban 

penyalahgunaan narrkotika, atau pengedar yang menyerahkan diri ke BNN 

agar disegerakan di tentukan keriteria tingkat pengunaan narkotika sesuai 

dengan kedudukanya yang di konsumssi. 
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Setelah tim asesmen  mengeluarkan asesmennya, maka hasil 

asesmen yang sudah di analisis di limpahkan ke penyidik untuk dilihat 

hasil asesmen dari tim asesmen terpadu untuk dinilai apakah layak atau 

tidak direkomendasikan untuk  pengajuan permohonan rehabilitasi, setelah 

penyidik melihat hasil asesmennya penyidik melimpahkan lagi ke 

pengadilan untuk diajukan permohonan rehabilitasi kepada pelaku 

tersebut. Hasil dari sebuah permohonan itu berupa penetapan  untuk 

direhabilitasi, setelah di pengadilan, hakim melihat dan memberikan 

sebuah pertimangan yang sesuai dengan hasil rekomendasi dari penyidik 

apakah layak untuk direhabilitasi atau tidak. Tahap selanjutnya adalah 

hakim memberikan berupa penetapan kepada pelaku untuk direhabilitasi 

atau tidak. Penetapan tersebut diguanakan sebagai acuan  untuk diberikan 

rehabiltasi di tempat rehabilitasi yaitu Rumah Sakit.
29
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BAB III 

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN 

TEORI-TEORI PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

A. Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 

1. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika 

Tujuan rehabilitasi : 

a. Memulihkan rasa percaya diri yang hilang, percaya diri, kesadaran 

serta tanggung jawab yang berat terhadap masa depan diri, keluarga 

dekat ataupun keluaraga jauh maupun masyarakat atau lingkungan 

sosialnya. 

b. Mampu untuk memulihkan kembali kemampuan untuk dapat 

melaksanakan  fungsi sosialnya secara wajar dan bebar 

c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan secara sosial dan 

menyeluruh 

     Adapun sasaranya adalah: 

a. Meningkatkan insight individu terhadap beberaapa problem yang 

dihadapi,serta kesulitan dan tingkah lakunya. 

b. Memecahkan konflik yang menjadi hambat dan mengganggu. 

c. Melakukan perubahan dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola 

reaksi tindakan yang tidak diinginkan. 
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d. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi secara  interpersonal 

maupun kemampuan lainnya yang dimiliki. 

Tahapan pembinaan dari hasil rehabilitasi: 

a. Diberikan kepada klien yang telah menjalankan program rehabilitasii 

secarah baik dan dianggap sudah siap  kembali ke masyarakat. 

b. Untuk memantapkan sebuah hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan 

dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat 

menyesuaikan di pada lingkunganya, dan yang menjadi tanda tanya, 

apakah masyarakat mau menerima kehadirannya atau tidak. 

2. Faktor Pendorong Terjadinya Rehabilitasi 

Banyak pecandu narkotika memiliki motivasi yang begituh rendah 

rendah terhadap dirinya sendiri, kebanyakan dari mereka yang memiliki 

motivasi rendah adalah mereka yang tidak mau lepas dari pemakaian 

narkotika dan telah merasakan kenyamanan tanpa mengetahui dampak 

kedepannya, berikut beberapa faktor pendukung berhasilnya proses 

rehabilitasi.
30

 

1. Peran keluarga  

Peranan seorang Keluarga terhadap berjalan dengan baik 

rehabilitasi adalah merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Apalagi 
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ada dukungan dari keluarga terhadap pecandu merupakan formulasi 

yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap pecandu 

narkotika,dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar 

pada residen untuk membantu proses pemulihan. 

2. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai potensi untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok 

untuk melakukan sebuah tindakan serta perubahan-perubahan perilaku 

setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain 

lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dan lingkungn teman 

sebaya. 

3. Perubahan Perilaku 

Perubahan perilaku seseorang sangat di pengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Jika seseorang berada di lingkungan yang mayoritas adalah 

pengguna narkoba aktif tentu individu tersebut mau tidak mau pasti 

akan terjerumus pada peranan itu. Namun hal tersebut tentu tidak 

berpengaruh pada seseorang yang memiliki pemahaman, cukup pada 

bahaya penyalah gunaan narkotika. Lingkungan Sosial yang baik tentu 

akan menjadi peluang dimana seorang residen ataupun pecandu 

narkotika yang beradaptasi dengan baik tanpa  pengaruh narkotika. 

Dalam lingkungan sosial yang baik mereka akan senantiasa melakukan 



38 
 

kegiatan yang bersifat membangun, mendidik dan memberikan dampak 

yang baik pada perubahan perilaku secara signifikan, 

3. Faktor Penghambat Perogram Rehabilitasi 

Lingkungan Sosial yang baik tentu akan menjadi wadah 

dimana seorang presiden ataupun pecandu mampu beradaptasi dengan baik 

tanpa terpapar pengaruh narkotika. Dalam lingkungan sosial yang baik 

mereka akan senantiasa melakukan kegiatan yang bersifat membangun dan 

memberikan dampak pada perubahan perilaku secara signifikan. Ada 

beberapa faktor penghambat rehabilitasi : 

a. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam, diantaranya: a.) 

Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila yang tidak 

bisa dikendalikan  (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit 

parah yang perlu penanganan medis khusus; b.) Pecandu narkotika 

belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya; c.) 

Pecandu takut dijadikan target operasi. Selain dari tigafaktor tersebut 

sikap pecandu merupakan faktor yang paling mendominasi 

terhambatnya pemulihan dalam rehabilitasi. 

b. Faktor eksternal yang berasal dari luar dari pecandu: 

1. Ketidak hubungan dalam keluarga antar orangtua, anak konflik yang 

terjadi dalam keluarga dapat berpengaru buruk terhadap keadaan 

keluarga antar orangtua dan berdampak pada anak-anak. 

2. Akses negatif dari keadaan sekolah, dan pseikologi anak. 
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3. Pengaruh pergaulan atau aktifitas yang buruk,dapat mengakibatkan 

remaja mengadopsi perilaku-perilaku menyimpang kelompok 

bermainnya. 

4. Pengaruh terhadap perkembangan kepribdian, anak yang kurang 

mendapat dukungan dari orang tua dapat menggangu kepribadian 

dalam keluarga sangat mudah, terutama pengaruh perilaku yang 

tanpa kendali yang tidak terfikirkan. 

5. Keluarga, Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang diakukan juga 

ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak 

masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum 

melaporkan diri. Karena masyarakat belum punya budaya 

rehabilitasi secara sukarela.
31

 

B. Pengertian Pemidanaan Dan Teori Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan biasa di sebut masyarakat awama merupakan 

penetapan sebuah sangsi dan juga pemberian sangsi dalam hukum 

pidana.kata pidana biasanya di sebut sebagai hukum, sedangkan 

pemidanaah di sebut sebagai pelaksanaan hukumana atau 

hukuman.Dotrin membuat sebuah perbedaaan hukum materil dan hukum 

formil  yang di jelaskan J,M, Van Bemmelen yakni: Hukum pidana 

materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan 
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umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 

diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 

yang harus diperhatikan pada kesempatan itu
32

. 

Dapat disimpulkan bahwa pidana materil berisi larangan atau 

perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana 

formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu 

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal 

bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-

konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 

masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. 

 Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar 

pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 

melakukan kejahatan serupa. Terlihat bahwa pemidanaan itu sama 

sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 

upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian 

pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 

beberapa tahap perencanaan sebagai berikut : 
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a.Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.  

b.Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.  

c.Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

2. Teori- Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan mengalami perkembang mengikuti 

dinamika kehidupan masyarakat yang merupakan reaksi dari timbul 

dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai 

kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam hukum pidana 

itu sendiri berkembang beberapa teori yang bertujuan pemidanaan, 

yaitu teori relati (deterrence/utilitarian), teori absolut (retributive), 

teoripenggabungan (integrative), teori treatment dan teori perlindungan 

sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan telah melakukan 

berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan 

pidana 

a. Teori Absolut 

Teori absolut dikenal dengan teori mutlak ataupun teori 

imbalan dan teori absolut ini ada pada akhir abad ke-18. Menurut 

teori-teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana 

tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat 

pidana pasti telah melakukan kejahatan. Makadari itu pemberian 
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hukuman pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan 

terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.  

Ada banyak filosof dan ahli hukum pidana yang 

mepergunakan teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, 

Herbart, Stahl, JJ Rousseau Dari beberapa pendapat ahli penulis 

sangat tertarik dengan pendapat yang dikemukakan Hegel yang 

berkaitan dengan argumennya terhadap hukuman bila 

dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang 

atau di kaitkan dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan 

dialectische vergelding. Jadi, dalam teori ini pidana dapat 

disimpulkan sebagai bentuk pembalasan diberikan oleh negarayang 

bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.
33

Tujuan 

pemidanaan sebagai pembalasan dan memberikan efek jerah pada 

umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, dengan jalan 

menjatuhkan pidana yang sesuai dengan besarnya perbuatan yang 

telah dilakukan. 

b. Teori Relatif 

Para penganut teori relati telah memandang sebagaimana 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik 

yang mempunyai hubungan dengan orang yang bersalah maupun 

yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi 
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dan memberikan kesadaran kepada penjahat atau mencegah 

penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. 

Teori berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan 

ketertiban dalam masyarakat yang bertujuan membentuk suatu 

prevensi kejahatan.
34

  

Wujud pidana ini berbeda-beda dan menakutkan 

menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan 

prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar 

oang-orang pada umumnya tidak melakukan delik atau perbuatan 

pidana. Andi Hamzah menegaskan bahwa,Teori ini dibedakan 

menjadi prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar 

orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. 

Sedangkan prevensi khusus, bertujuan pemidanaan ditunjukan 

kepada pribadi pelaku terhadap perbutan pidana yang dilakukan  

agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.
35 Van 

Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa, Prevensi khusus dari 

suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya agar 

supaya mencegah pelaku tindak melakukan perbuatan pidana yang 

mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan 

pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
36

 Teori 

relatif ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana 
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harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku seorang penjahat 

dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan 

kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk 

menegakkan tata tertib pada kehidupan masyarakat itu diperlukan 

pidana. 

c. Teori Gabungan 

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi atau 

perpaduan dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan 

sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam 

teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum 

masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang 

lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam 

peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, 

teori ini dibedakan menjadikan 3 bentuk yaitu, teori gabungan yang 

menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan 

yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori 

gabungan yang memposisikan harus seimbang antara pembalasan 

dan pertahanan yang tertib dalama masyarakat. 

Satochid Kartanegara menyatakan : Teori ini sebagai reaksi 

dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan dalam menjawab 

mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini, 

yang menjdi dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada 
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kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan , akan tetapi 

disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah 

tujuan dari pada hukum.
37

 

3. Teori Hukum 

Teori Hukum merupakan disiplin ilmu yang secara kritikal 

dalam perspektif interdisipliner menganalisis dari berbagai aspek 

hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik secara 

teoritikalnya maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang 

lebih jelas, bahan-bahan hukum tersaji dengan baik. 

a) Teori hukum progresif 

Secara singkat, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan Satjipto 

Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum adalah diperuntuhkan untuk 

manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan 

peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”
38

 

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali 

pada filsufis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filsufis 

tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. 

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, 

hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan 
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manusia ia harus terikat. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya 

untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum 

progresif menganut “ideologi” ya ini Hukum yang pro-keadilan dan 

Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum 

dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak  

berpusat pada peraturan, tindakan, tetapi pada kreativitas pelaku 

hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. 

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan 

melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa 

harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan 

yang tidak begitu maksimal di rasakan bukan jadi penghalang bagi 

para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan ditengah 

masyarakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan 

interprestasi secara baru setiap kali,terhadap suatu peraturan. Untuk itu 

agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku 

hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-

kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Berdasarkan teori 

ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis 

formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-

argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk 

membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil 

tersebut. Oleh karena itu, konsep hukum progresif, hukum tidak 
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mengabdi pada dirinya sendiri, melainkan untuk kehidupan orang 

bnyak. 

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe 

penegakan hukum progresif :  

a. faktor manusia dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, 

mereka dari generasi baru profesional hukum yang memiliki 

visi dan filsafat yang mempunyai dasar penegakan hukum 

progresif. 

b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, 

intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.
39

 

b) Pandangan Achmad Ali Dalam Mengartikan Hukum 

Hukum dipandang sebagai kenyataan hidup sekalipun tidak 

mengabaikan esiktensi hukum sebagai kaidah, karena hukum sebagai 

kenyataan berasal dari hukum yang berwujud kaidah. Hanya saja, 

pandangan seorang penulis maksudkan sebagai kaidah hukum bukan 

sekedar kaidah yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi 

keseluruhan kaidah sosial yang diakui berlakunya oleh otoritas 

tertinggi yang ada dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah 

seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang 

menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia 

sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut 
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berdasar pada masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui 

berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta 

benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagaai satu 

keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut tidak maksial 

dalam penerapanya maka kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk 

menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.40
 

4. Bagaimana peran pekerja sosial 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ Peran adalah 

beberapa tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang berkedudukan 

di masyarakat dan harus dilaksanakan.
41

 Profesi pekerjaan social yang 

[dikutip dari pertemuan “Federasi Pekerja Sosial Internasional” di 

Montreal, Kanada, Juli 2000] telah mempromosikan sebuah perubahan 

social dalam kehidupan masyarakat, dalam menyelesaikan sebuah 

permasalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasn 

manusia untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan 

sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan 

lingkungannya.prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial 

merupakan hal yang fundamental bagi pekerjaan social.
42
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Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada 

beberapa peran pekerja sosial dalam pendampingan sosial, yaitu: 

a. fasilitator 

b. Beroker 

c. Modiator 

d. Pembela 

e. Pelindung
43

 

a. Fasilitator  

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering 

disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan biasa 

dipertukarkan satu sama lain. Selanjutnya, Barker juga mendefinisikan 

fasilitator sebagai sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan 

secarah sempurna untuk membantu klien agar mampu menangani 

tekanan situasional atau tansisional. Peranan pekerja sosial adalah 

memfasilitasi atau memungkinkkan klien mampu melakukan 

perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.  

b. Broker  

Pekerja sosial yang menjadi broker di sekitar lingkungannya sangat 

penting dalam memenuhi keinginan/kebutuhan kliennya memperoleh 

“keuntungan” maksimal. Peranan sebagai broker mampu 
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menghubungkan klien dengan barang-barang, pelayanan dan 

mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. 

c. Mediator  

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai 

kegiatan pertolongannya. Peran mediator sangat diperlukan pada saat 

terjadi sebuah  perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik 

39 antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) telah memberikan 

sebuah contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai 

“fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota 

kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.  

d. Pembela  

Peranan sebagai pembela biasanya terlihat sebagai juru untuk 

menagani beberapa masalah yang dihadapi oleh seseorang yang telah 

di limpahkan kepada seorang juru bicara atau advokat, manakala 

pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja 

sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat).  

e. Pelindung  

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung dan 

dilindungi oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada 

seorang pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang 

yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung 
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(guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan 

korban, calon korban dan populasi yang beresiko lainnya. 

C .   Konsep Penjatuhan Sangsi Pidana 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan 

menyalahgunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk 

kepentingan diri sendiri. Dalam ancaman pidana terhadap pasal ini, ialah 

tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan 

paling terlama adalah 4 tahun. Selain itu juga terdapat sanksi tindakan 

berupa putusan hakim yang mewajibkan seorang  terdakwa untuk menjalani 

rehabilitasi medis dan social.
44

 

Berdasarkan sifatnya sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif 

terhadap suatu perbuatan dan bersumber pada ide dasar “mengapa terdapat 

pemidanaan?”,Berikut ini terdapat perumusan pidana penjara dan pidana 

denda terhadap narkotika golongan I,II, dan III.
45

 Yang telah di atur dalam 

UU No 35 Tahun 2009 Pasal 111, Penjara 4-12(tahun) 5-20(tahun), Denda 

800 JT-8M Denda Maks + 1/3. Pasal 112, Penjara 4-12(tahun) 5-20(tahun), 

800 JT-8M denda Maks +1/3. 112-126. 

1. Konsep Penjatuhan Sangsi Rehabilitasi 

Sanksi tindakan (maatregel) sebagai salah satu bentuk sanksi 

yang terdapat dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, 

                                                             
44

 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Rineka Cipta, Jakarta, 

2012, hlm, 245. 
45

 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Rineka Cipta, Jakarta, 

2012, hlm 241. 



52 
 

Sanksi tindakan yang di kenakan bertujuan melindungi masyarakat 

serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan 

penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi 

tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar utama pemikiran 

dari konsep doubel track system yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan narkotika.
46

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk 

mendapatkan hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-

masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan 

baik,benar dan mendapat haknya secara wajar.Pelanggaran hukum 

terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang 

seharusnya dijalankan dan melanggar hak-hak subjek hukum lain. 

Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam 

masyarakat dan hukum pula bersendikan pada keadilan dan kemanfaat 

yaitu asas keadilan untuk masyarakat.
47

 Fungsi hukum sebagai 

perlindung kehidupan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, 

hukum harus dilaksanakan dengan baik.
48

 Begitu pula dengan 

pelaksanaan terhadap hukum itu sendiri harus sejalan dengan konsep 

negara yang merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum 
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bagi rakyat merupakan konsep universal, dalamarti telah dianut dan 

diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum 

ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan 

menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan 

adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama dalam 

hal kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Karena 

bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai 

manusia. 

3. Teori Penegakan Hukum di indonesia 

Hukum dibuat untuk dilaksanakan pada kehidupan masyarakat. 

Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak 

pernah dilaksanakan harna hukum dibuat untuk mencapai keadilan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dapat disebut 

konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus 

dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi 

mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan 

hukum yang baik.
49

 

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada 
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.
50

Membicarakan 

penegakkan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang 

akan ditegakkan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan 

pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum, perlu 

dikaji persoalannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. PROSES  REHABILITASI BAGI  PECANDU NARKOTIKA 

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika 

ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika menyadari 

perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak 

kehidupanya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan 

kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan 

cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku 

sebagai indikator perbuahan dengan tujuan memenuhi komponen 

berkepribadian normal,berpikir jerni dan agar mampu berinteraksi 

dilingkungan keluarga, sosialnya atau masyarakat. 

Sementara penjelasan mengenai Penyalahguna Narkotika, dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  pada Bab I  Pasal 1 dalam  

Ketentuan Umum yakni pada ayat (15) berbunyi: “Penyalah guna adalah 

orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” 

Sedangkan Penjelasan dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, 

dijelaskan : Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan 

Narkotika
51
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Dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 55 ayat 

(2) menyatakan bahwa : 

Pasal 55 ayat (2) 

 pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di 

laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyrakat,rumasakit, 

dan/atau lembag rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh 

pemerinta untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perwatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 Pada penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang 

sudah cukup umur wajib untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan 

masyarakat atau rumaskit tertentu yang sudah di tunjuk langsung oleh 

pemerinta. 

 Implementasi pasal 54, mengharuskan rehabilitasi yang di peruntuhkan 

secara husus oleh para pecandu narkotika dan orang-orang yang 

menyalahgunakan narkotika yang sudah mengalami ketergantungan terutama 

pada narkotika golongan (1). Sehingga dari BNN mempunyai kemudahan 

untuk melakukan rehadilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat 

memulihkan serta mengembalikan para pecandu dan penyalahgunaan 

narkotika agar bias berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan 

terbatas dari ketergantungan narkotika. 

 Didalam pasal 56 berpacupada tempat yang digunakan untuk rehabilitasi 

medis, yang menyatakan bahwa: 
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Pasal 56 

(1) Rehabilitsai medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh menteri. 

(2) Lembaga rehabilitasi tersebut yang di selengarakan oleh instansi 

pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu 

narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. 

Didalam penjelasan pasal 56: 

(1)  Tujuan utama pasal ini untuk menegaskan bahwa rehabilitasi pecandu 

narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan/atau 

mengembangkan kulitas berfikir, mental dan sosial penderita yang 

bersangkutan. 

(2) Yang di maksud dengan istansi pemerintah mislnya lembaga 

pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah yang mempunya 

wewenag. Hal ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi 

pecandu Narkotika pengunaan jarum suntik harus mendapat pemulihan 

dengan terapi untuk mencegah terjadinya penularan terhadap jarum suntik 

yang digunakan dan penularanya dapat berbentuk HIV/AIDS melalui 

jarum suntik dan harus mendapatkan pengawasan dari kementerian 

kesehatan. 

Rehabilitasi secara medis harus di perhatikan secara ketat jangan samapi 

ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab melukan rehabilitasi tanpa ada 

persetujuan dari kementerian kesehatan karna dapat menyebapkan penyakit 

baru ketika melakukan sebuah rehabilitasi tanpa mengikuti aturan yang 
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ada.dalam melakukan sebuah rehabilitasi sosial harus lembaga yang di tunjuk 

langsung oleh meteri sosial. 

Pengguna atau pecandu narkotiak menurut undang-undang No 35 tahun 

2009 merupakan pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya 

ketentuam UU Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara 

parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. 

Disisilain dapat kita katakana bahwa menurut undang-undang narkotika, 

pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan kita biasa 

tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat 

dijatuhi vonis rehabilitasi. Tetepi dalam undang-undang No 35 tahun  2009 

tentang narkotika pasal 129. 

Pasal 129 

Dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (duapulu) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000.00 (lima miliyara rupiah) setiap orang tanpa hak atau melawan 

hu kum.  

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkotika yang 

mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku 

penyalahgunaan narkotika. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa 

menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

pecandu narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya 

ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis 
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rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Berdasarkan tipologi korban yang 

diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. 

Seseorang yang mengalami ketergantung terhadap Narkotika, biar 

bagaimanapun keadaannya yangakan terjadi pasti selalu berusaha untuk 

mendapatkan narkotika tersebut. Maka dari itu akan timbul  suatu  usaha 

bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala 

macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya 

atau dampak  yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di 

samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan 

kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan 

Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang 

melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah fenomena  yang begitu serius 

harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik  oleh  masyarakat 

maupun aparat yang berwenang.  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap 

pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan 

yang ada dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah 

diatur secarah detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan 

yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan 

lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusian dan melindungi hak-hak 

terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. 

Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur  dalam Undang-Undang Nomor 35 
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Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban 

penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. 

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 

Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial, yang mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat 

diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang 

terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang  sangat 

berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk 

menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban penyalahguna 

Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim 

hukum terdiri dari penyidik Polda DIY, BNNP DIY, dan Bapas (bila 

tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai 

tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/ 

tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail 

sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori 

bandar, pengedar atau murni korban penyalahguna Narkotika. Hasil 

asesment akan dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat 

rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya 

tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. 

Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan 

pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses 



61 
 

persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam 

persidangan  untuk  menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi. 

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada 

tahap penyidikan penyidik Polda DIY, BNNP DIY dapat meminta 

keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang 

diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkar pecandu narkotika atau 

pengedar jika dalam keterangn atau perbuatan itu mempunyai kesulitan 

untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai 

berikut : 

a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang 

Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang 

diperlukan dalam pemeriksaan perkara. 

b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam 

hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang 

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”  

c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal 

penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban 

baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman 

atau dokter atau ahli lainnya.  
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Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan 

bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum 

dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang 

yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau 

ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
52

 

Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang narkotika harus di permasalahkan tekait dengan 

kapasitasnya.  

B. Perlindungan Hukum Terhap para Pecandu Narkotika dan 

Penyalahgunaan Narkotika 

Pecandu narkotika sering dianggap sebagai korban disebapkan karna 

seorang pecandu sudah tidak bias menegendalikan dirinya untuk mengunakan 

atau memakai narkotika, seharusnya hal seperti ini yang harus di rehabilitasi 

atau di obati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah self victimizing 

victim atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatan nya sendiri atau 

pelaku sekaligus korban. Sampai sekarang ini penanganan narkotika yang di 

lakukan oleh aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. 

Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (demand) 

dan pelaku atau pengedar (supply). Sering sekali polisi langsung 

mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal apart 

penegak hokum perlu mengetahui secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 
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35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan ada 2 jenis kejahatan 

narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus 

mempunyai pembeda dengan pelaku pengedar bandar narkotika. 

Apalagi Indonesia sudah memasuki keadaan darurat narkotika. Dalam 

keadaan seperti ini ,sangat sulit bagi aparta penegak hukum untuk berhasil 

menyelesaikan masalah narkotika.
53

 Penegakan hukum rehabilitatif terhadap 

pecandu narkotika  dan penyalah gunaan narkotika berdasarkan Undang-

Undang narkotika perlu adanya sebuah  penegakan hukum tanpa menahan dan 

memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan 

cara menempatkan para pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Agar para 

penegakan hukum terhadap pecandu narkotika bersifat rehabilitatif sesuai 

dengan tujuan utama dibuat nya Undang-Undang  No 35 Tahun 2009 maka 

penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum sampai hakim 

diberi harus menjalankan wewenangnya untuk menempatkan para pecandu 

narkotika ke tempat rehabilitasi.  

Tujuan utamanya agar para  pengedar diberantas dan para pecandu 

narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan 

tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari 

ketergantungan narkotika itu pada diri pecandu.
54

 Dengan begitu dalam 

menyidik, menuntut, dan mengadili pecandu narkotika di pengadilan, tanpa 

menahan pecandu dipenjara sebagai gantinya, diberikan hukuman berupa 
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rehabilitasi secara khusus menjadi premium remedium dalam menyelesaikan 

masalah narkotika di Indonesia. 

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak 

pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang 

terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan 

dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 

148.Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 

empati perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan 

dapat dikenakan dengan sanksi pidana, yakni: 

a. Kategori pertama(1), yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor 

narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk 

narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta 

Pasal 129 huruf (a); 

b. Kategori kedua (2), yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika danprecursor 

narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal tuk narkotika 

golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III al 129 huruf(b); 

c. Kategori ketiga (3), yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 

dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk 



65 
 

narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan 

III serta Pasal 129 huruf(c); 

d. Kategori keempat(4), yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, 

mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika 

(Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika 

golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 

huruf (d).
55

 

Maka langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah 

narkotika adalah dengan cara:  

a. Preventif (Pencegahan) yaitu dengan cara:  

1) Melakukan pencegahan terhadap perdagangan penyalah gunaan 

narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.  

2) Melaksanakan yang  mempunyai sangkut paut atau yang 

berhubungan dengan mencegah dan memberantas narkotika dan 

peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.  

3) Berkomunikasi langsung terhadap Kepala Kepolisian Negara 

Indonesia dalam mencegah dan memberantas peredaran 

narkotika  

b. Represif  

1) Melakukan pemgawasi mengarahkan dan membantu kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekusor narkotika. 

                                                             
55

Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka 

Cipta, 2012, hlm. 256 
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2) Memberdayakan atau memberikan kegiatan masyarakat dalam 

mencegah narkotika yang disalahgunakan tanpa ada ijin dan 

perdagangan narkotika secara gelap. 

3) Rehabilitatif (Rehabilitasi) diberikan setelah proses pengobatan 

usai agar para pecandu benar-benar kembali tidak menggunakan 

narkotika atau tidak merasa ketagihan lagi terhadap narkotika. 

Rehabilitasi berusaha untuk memberikan dan memperlakukan 

dengan wajar untuk pecandu narkotika sehingga pecandu dapat 

menjadi seperti dirinya yang bersih dan dapat bergabung ke 

masyarakat dalam keadaan sehat. 

 

Sering sekali di dapati banyak pengguna narkotika bukan untuk 

kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan ketika diperhatikan dari 

keadaan yang kita alami sekarang dalam tataran empirisnya. Masyarakat 

sering sekali seseorang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan aturan 

dengan dosis yang besar sehingga menghilngakan kesadaran dan membuat 

seseorang ketagihan. Oleh karna itu, banyak seseorang menjadikan  narkotika 

sebagai ajang bisnis dan mendaptkan penghasilan yang menjanjikan dan 

berkembang pesat, yang mana kegiatan berpotensi  pada rusaknya mental baik 

fisik maupun psikis pemakai narkotikak hususnya generasi muda. 

Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat. 

Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, 

anak-anak. 
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Banyak pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara 

hukum antara lain yakni  : 

1. Akil Mochtar mantan ketua (MK) Mahkamah Konstitusi dan telah 

didapati kepemilikan narkotika sehingga di jatukan vonis seumur 

hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada. 

2. Mandaling Natal  yang merupakan hakim telah mengkonsumsi 

narkoba dan diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim karna 

tindakan yang di lakukanya sendiri shingga di berhentikan sebagai 

hakim. 

3. MYT(37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu. 

4. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT telah mengkonsumsi sabu 

di Kupang. 

5. Ivan Haz anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian narkotika 

di Jakarta Selatan. 

6. Indra Iskandar anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta narkoba di 

apartemen Surabaya
56

 

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara lain 

yakni : 

1. Restu Sinaga mengkonsumsi narkotika jenis ganja. 

2. Jupiter Fortissimo mengkonsumsi narkotika jenis sabu. 

                                                             
56 Media .iyaa. com /article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karna-narkotika. 
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3. Dylan Carr pesinetron anak jalanan mengkonsumsi narkotika jenis 

sabu
57

 

e. Begitu banyak para pejabat negar, artis dan masyarakat yang telah 

menyalahgunakan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan harus di 

maksimalakan dan disikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, 

karena jika tidak ketegegasan  maka generasi penerus bangsa akan rusak 

secara moral dan fisik.  

f.  Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika yang di Indonesia 

yakni pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu 

memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai 

kebijakan yang memberikan potensi kepada masyarakta atau berbagai 

kalangan agar tidak menyalahgunakan  narkotika dan harus teragenda 

dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini 

tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari 

kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hokum (law enforcement 

policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislative (legislative policy). 

Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu 

sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law 

enforcement policy)
58

 

g. Berdasarkan keadaan yang terjadi  bahwa sering ditemukan terjadi 

penyelewengan  atau  pembangkangan  hukum  oleh  para  penegak  

hukum  narkotika,  khususnya  dalam  menangani  perkara  penyalah  guna  

                                                             
57 https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis- yang- tertangkap- narkoba.-html. 
58

 Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas  

  Sumatra Utara,2011,hlm.6. 
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narkotika  untuk  diri  sendiri. Penyidik dan  penuntut  umum  dalam  

memeriksa  tersangka  penyalah  guna  narkotika  tidak  sepenuhnya  

mengacu  dna tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam Undang-

Undang Narkotika  yang  berlaku (Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1976 

Pengesahan konvensi  tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang 

mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan 

Konvensi PBB tentang   Pemberantasan Peredaran  Gelap Narkotika  dan 

Psikotropika 1988   yang  menjadi  dasar  pembentukan  Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika). Penyidik dan penuntut umum 

tidak pernah  atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait 

kondisi  ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika 

yang  ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka   

yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah   tertentu  

untuk  pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang  menyebabkan para 

penegak hukum narkotika dan dibarengi jalan pintas   memperlakukan 

mereka seperti halnya tersangka pengedar narkotika.   Mereka dikenakan 

penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna 

narkotika  untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal 

tunggal, dalam hal ini pasal 127. 

h. Kita bias menganalisa terkait dengan pendapat Sugandi Ishak, S.H., M.H 

dosen fakultas hukum Universitas Tarumanagara, beliau juga adalah 

seorang anggota PERADI, menurut beliau penegakan hukum yang 

terdapat yang penah terjadi dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri 
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Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL yang seharusnya di 

permasalahkan karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut SEMA) yang dapat di rehabilitasi 

itu dibawah 0,6 gram. Hal ini pun mempunyai jangka waktu 1 (satu) 

minggu putusannya kalau memang ingin di rehabilitasi. Tapi kalau diatas 

0,6 gram tidak ada ketentuan untuk dilakukannya rehabilitas dan itu sudah 

jelas diatur Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA). Apabila dilihat dari 

SEMA maka pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat pada SEMA, sedangkan dalam kasus dinyatakan terdapat 36 gram 

dan di SEMA hanya 5 gram maka putusan hakim dalam menjatuhkan 

rehabilitasi tidak tepat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari beberapa uraiyan yang telah di jelaskan sebelumnya, dapat 

diambil sebuah kesimpulan antara lain; 

1. Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan 

pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang 

pecandu narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang 

merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupanya, 

proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali 

pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan 

cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan 

berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak 

keluarga korban yang  merupakan formulasi yang sangat baik dan 

berpotensi besar terhadap pecandu narkotika,dukungan yang tinggi 

akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu 

proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi 

medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai 

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan 

pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas 

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam 
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kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi merupakan 

bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, oleh karna itu sanksi pidana dititik 

beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, 

sedangkan sanksi tindakan  mempunyai tujuan yang bersifat sosial. 

Prosedur penetapan sangsi pengedar sekaligus pecandu merupakan 

tatacara sesuai dengan aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap 

seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkotika. Melalui 

permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang 

Koran penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi. 

2. Tujuan utamanya agar para  pengedar diberantas dan para pecandu 

narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina 

mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara 

dan dapat sembuh dari ketergantungan narkotika itu pada diri pecandu. 

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak 

pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang 

terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah 

dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai 

dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum 

terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. 

Perumusan aturan yang ada dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
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2009 yang sudah diatur secarah detail dalam setiap pasal itu pun 

dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi 

para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusian dan 

melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur 

mengalami kecanduan Narkotika. 

B. Saran 

1. Berbicara persoalan narkotika terkada agak ragu dan serbag salah. 

Disis lain masyarkat sudah memahami bahwa narkotika tidak baik dan 

dapat meruska bagi seserng yang menyalahgunakanya, namu yang 

menjadi anehnya tidak sedikit pun masyarakat yang berkontribusi 

dalam terhadap penyalahgunaan narkotika. Ketika ada masyarakat 

yang menjadi korban peredaran narkoba, kadang masyarakat enggan 

untuk menindaklanjuti dengan melaporkannya ke pihak terkait atau ke 

IPWL. Sehingga masyarakat merasa takut jika harus melaporkan 

anggota keluarganya yang sudah terperangkap dalam jejaring narkoba. 

Padahal, bias saja yang dilaparka itu merupakan korban 

penyalahgunaan narkoba yang harus mendapatkan penanganan dan 

perawatan khusus. Lingkungan rehabilitasi pengguna narkoba jauh 

berbeda dengan lingkungan penjara. Seseorang yang masuk kedalam 

rehabilitasi akan menjalani peroses pengobatan secara medis  atau 

pemulihan dan mendapatkan pawasan yang cukup ketat sehingga 

ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan hilang 
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2. Di temuka adanya factor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi 

tidak lepas dari masyarakat khususnya pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkoba yang tidak berpartisipasi dalam program 

rehabilitasi yang disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: 

a. Adanya pelaku penyalahgunaan narkotika yang tidak segera di 

bawa ke (IPWL) untuk ditangan secara langsung yang menjadi 

penyebabnya karna kurangya pemahaman terkait dengan 

rehabilitasi terutama bagi korban yang tercandu suntikan. 

b. Hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan korban 

penyalahgunaan narkotika akan diproses dan di berikan 

hukuman dan inilah yang menjadi kekahwatiran oleh sebagian 

masyarakat terkait dengan dampak hukuman jika terbukanya 

informasi adanya anggota keluarga yang menjadi korban  

narkotika. Hal ini yang berpotensi menjadi kendala dalam 

efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi karena adanya 

kekhawatiran dan keragu-raguan orang tua/wali atau keluarga 

jika anaknya/keluarganya akan dipenjara setelah melapor dan 

ketahuan tentang keterlibatannya dalam penalah gunaan 

narkotika. 
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