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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain‘ ع
‘ 

apostrof terbalik 

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف
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 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 ya Y Ye ي

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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

 

 

 

Contoh: 
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ي فَ   kaifa : ك 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu 

transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  dengan  

bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا ل ف ل س 

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءَ  ي  َش  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  kata-

kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  dirangkaikan  

dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  

transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per 

kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 

 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah بِا الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهمَُ  ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

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

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : M. Ilham 

Nim : 10300116154 

Judul: PEMBEBASAN BERSYARAT KASUS NARKOTIKA DALAM 

UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi Komparasi Mazhab 

Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) 

Pokok masalah penelitian ini terkait bagaimana Pembebasan Bersyarat Kasus 

Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana (Studi Komparasi Mazhab Hanafi 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).selanjutnya 

masalah tersebut di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana 

aturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana 

narkotika?, 2) Bagaimana upaya pembinaan terhadap narapidana narkotika menurut 

Mazhab Hanafi dan Undang-Undang?, 3) Bagaimana relevansi Mazhab Hanafi dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang pemasyarakatan.  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara 

menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan 

dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas yang dikaji 

menggunakan pendekatan pendekatan Normatif dan Yuridis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembebasan bersyarat diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995. Jika terpidana telah menjalani dua 

pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada narapidana, maka ia 

dapat diberikan pelepasan bersyarat. 2) Upaya pembinaan narapidana menurut 

Mazhab Hanafi memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana seorang yang 

mabuk dan di berikan hukuman cambukan 80 kali. Begitupula dalam Undang-

Undang memberikan edukasi kesadaran bagi narapidana agar tidak mengulangi lagi 

tindakan yang melanggar hukum khususnya menggunakan narkoba atau tindak 

pidana lainnya. 3) Pembebasan bersyarat kasus narkotika dalam pandangan Mazhab 

Hanafi dan Undang-Undang sangat relevan diantara kedua aturan hukum ini sangat 

memberikan dampak yang positif bagi narapidana untuk menjadi lebih baik setelah 

keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Melalui penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembinaan hal yang utama adalah bagaimana petugas Lembaga Pemasyarakatan 

dapat memahami bagaimana sistem pembinaan dikaitkan dengan sistem 

pemasyarakatan, di samping peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lembaga 

pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana teknis dalam upaya 

pembinaan. Pemahaman ini sangat penting dan mendesak bila melihat banyaknya 

narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan dengan berbagai tindak pidana.  

. 

 

Kata Kunci: Pembebasan bersyarat, Narkotika, Mazhab Hanafi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia sering dijumpai dengan berbagai macam obat-obatan yang 

mempunyai begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh baik itu obat herbal maupun 

obat medis. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak oknum-oknum yang 

menyalagunakan manfaat dari obat tersebut dan bahkan menyalahgunakan obat-obat 

tersebut  yang seharusnya dikomsumsi guna untuk kesehatan tubuh malah merusak 

kesehatan tubuh. Meskipun dalam dunia kedokteran, sebagian besar zat adiktif masih 

bermanfaat bagi pengobatan namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak 

sesuai dengan standar medis maka akan berakibat sangat merugikan bagi individu 

maupun masyarakat terkhususnya generasi muda. Pada awalnya narkotika hanya 

digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan 

untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya 

adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.
1
 Maraknya 

penyalagunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar namun sudah sampai di kota-

kota kecil di seluruh Indonesia. 

Penyalagunaan narkotika paling berdampak terhadap generasi muda sebagai 

generasi penerus bangsa sekaligus merusak ketentraman dalam bermasyarakat. Kasus 

narkoba pada saat ini tidak hanya beredar di kalangan orang dewasa saja tetapi juga 

sudah mulai beredar dikalangan anak khususnya dikalangan remaja. Oleh karena itu 

                                                           

1Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

Oleh Anak, (Umm Press: Malang, 2009), h. 13. 
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kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman 

kelangsungan pembinaan generasi muda. Dalam meningkatkan Sumber daya 

manusia, Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial maka perlu 

dilakukan upaya peningkatan terhadap pencegahan dan pemberantasan  terhadap 

bahayanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat pengobatan dalam 

dunia medis, dan meningkatkan kesehatan sumber daya manusia (SDM), Indonesia 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 

dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan 

mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai 

obat dan sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2
 Namun, semakin berkembangnya 

zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, didunia kedokteran narkoba di 

gunakan untuk melakukan pembiusan terhadap pasien sebelum operasi. Namun 

kenyataannya banyak juga yang menyalahgunakan narkoba dan menjadi pecandu 

sehingga membuat mereka ketergantungan terhadap narkoba. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi 

pelaku penyalahgunaan narkotika.
3
 Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada 

perlakuan berbeda antara pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna 

maupun pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi 

                                                           
2 Al, adalah, Acep Syaifullah, Jurnal tentang Narkoba “Narkoba dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif”, 2013, 

3 Surya Eka P Nento, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah 

Pentelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakata (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A di Gorontalo Tahun 2012-2014), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar 2015, h. 15. 
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lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang 

sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-

undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para 

pelaku penyalagunaan narkoba. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut 

undang-undang narkotika, pecandu narkoba merupakan korban adalah ditunjukkan 

dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat diberi rehabilitasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  

ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis  yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4
 

Narkoba dalam pandangan hukum Islam merupakan zat atau bahan terlarang  

dan sangat diharamkan  untuk umat manusia, hal ini dimaksud karena narkoba dapat 

membuat manusia kehilangan akalnya dan berdampak buruk bagi kesehatannya. Pada 

hakikatnya  bahan atau zat yang memabukkan  sudah dikenal pada masa rasul  yang 

lebih dikenal sebagai istila khamar dan merupakan sesuatu yang sangat di haramkan  

bagi umat manusia untuk dikomsumsi. Segala sesuatu yang masuk dalam kategori 

larangan itu jelas berpengaruh buruk kepada manusia seperti narkoba. Pengaturan 

mengenai larangan narkoba dalam sumber hukum Islam itu tidak ada namun yang ada 

hanya pengharaman minuman khamar. Walau begitu narkoba dan khamar memiliki 

sifat yang sama yaitu memabukkan dan dalam Islam itu dilarang. 

                                                           
4Surya Eka P Nento, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah 

Pentelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakata (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A di Gorontalo Tahun 2012-2014), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar 2015, h. 16. 
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Islam bukanlah tidak mengetahui manfaat khamar, namun dalam pandangan 

Islam dampak kerusakan khamar  dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari 

manfaat yang diperoleh.
5
 Hal itu dinyatakan dalam QS al-Baqarah/ 2:219. 

كََ ََٔٔ ََٔيَس ََٔٔم َِٔٱلَََٔٔعَنََِٔٔلُُو
َ
ََٔٔيسِسِ َِٔوَٱل َٔكَّفعِهِمَأَمِنَٔأَكبَ  ََٔٔوَإِثمهُُمَأَللُونَّاسََٔٔوَمَنََٰفِعََُٔٔكَبِيرَٔإِثمَٔفِيسِهِمَاقُل

كََ ََٔٔ ََٔوَيَس نَََٔٔمَاذَأَلُُو َٔٱلَٔقُلََٔٔينُفِقُ َٔلَكُمَُٔٱلأََٔٔعَف َُٔٱللََّّ لَِ َٔيُ بَ يِّّ َٔكَذََٰ ٩١٢ََٔٔكَُّ ونََٔتَ تَ فََٔلَعَلُوَّكُمََٔٔيََٰ
 

Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir.”

6
 

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa khamar yang merupakan minuman 

yang memabukkan dan memiliki sifat yang sama dengan narkoba  dalam pandangan 

Islam merupakan suatu dosa yang sangat besar apabila dikomsumdi. Namun, 

dismping itu khamar juga memiliki manfaat  tetapi manfaatnya lebih kecil  

dibandingkan dengan kerugian  yang akan ditimbulkan setelah menggunakan 

narkoba.  

 

 

 

 

                                                           
5Muchtar Ali, “Memperbincankan  Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam Sistem 

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 3 No. 3, 2016), 

h. 12 diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 

6 Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h. 

34. 
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 كُلَُّٔمُسْكٍِ َٔخٌََْ َٔوكَُلَُّٔخٍََْ َٔحَ اَمٌَٔ
 

Artinya:  

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram” 

Pada dasarnya terpidana narkotika merupakan korban tindak pidana dalam 

penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah. Oleh karena itu para 

terpidana atau korban harus melakukan apa yang telah diputus oleh majelis hakim 

atas kesalahan mereka agar mereka dapat menyesali perbutannya setelah menjalani 

masa hukuman. Setiap pecandu narkotika adalah wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupaka salah satu  bentuk upaya pemerintah 

mendorong agar pecandu narkotika dapat pulih  dari ketergantugannya.
7
 Masalah 

penanganan pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung 

jawab pemerintah dalam melakukan rehabilitasi. Tujuan pembinaan bagi para korban 

narapidana narkotika bukanlah bentuk balas dendam masyarakat terhadap 

perbuatannya melainkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Selain 

daripada itu pemidanaan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia 

sejak tahun 1964 usaha perbaikan terhadap narapidana ini dilakukan atau dibina di 

Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. 

Konsep pemidanaan  yaitu bertujuan untuk menghukum para pelaku pidana 

narkotika kemudian, juga untuk memperbaiki dan membina si pelanggar hukum di 

Lembaga Pemasyarakatan.  

                                                           
7 Sujono AR dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang  No.35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 15. 
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Konsep yang demikian diperkuat oleh  Surat Keputusan Kepala Direktorat 

Pemasyarakatan Nomor K.P.103/7, tanggal 8 Februari Tahun 1965. Selanjutnya 

dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 

dirumuskan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 

wargabinaan  pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri,  dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat  diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam peran pembagunan, dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Ada ketentuan 

yang dapat memberikan pembebasan bersyarat, artinya dapat mengurangi hukuman 

pelaku penyalahgunaan narkotika dengan catatan bukan pengedar narkotika berskala 

besar atau bandar narkoba berskala Internasional, hanya pengguna atau pengedar 

narkoba berskala kecil. Namun pembebasan bersyarat tetap sesuai syarat-syarat yang 

ada dalam undang-undang pemasyarakatan, olehnya itu menarik diteliti bagaimana 

pandangan Mazhab Hanafi tentang pembebasan bersyarat. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas  maka peneliti menganggap 

perlu kiranya dikaji lebih dalam terkait penelitian ini, serta membuat suatu karya 

ilmiah yang berjudul:  Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya 

Pembinaan Narapidana (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang 

menjadi pokok pembahasan utama dan tulisan ini adalah bagaimana Pembebasan 

Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana (Studi Komparasi 

Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
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Pemasyarakatan), kemudian untuk lebih terarahnya tulisan ini maka dapat 

dikemukakan beberapa sub masalah sebagai mana berikut : 

1. Bagaimana aturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat 

terhadap narapidana narkotika ? 

2. Bagaimana upaya pembinaan terhadap narapidana narkotika menurut Mazhab 

Hanafi dan Undang-Undang? 

3. Bagaimana relevansi Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995  tentang pemasyarakatan. 

C. Pengertian Judul 

 Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana diluar rumah 

Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua 

per tiga) masa pidana masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa 

pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri 

dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.
8
 

Pembinaan adalah segala upaya dan usaha yang di lakukan untuk memberi 

dan meningkatkan skill, pengetahuan, sikap, mental dan dedikasi. 

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan  di Lembaga Pemasyarakatan.
9
 

                                                           
 8 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. 

9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 
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Mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan 

penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang 

jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip- prinsip dan 

kaidah- kaidah. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk mendapatkan kajian yang mendalam dalam menyusun skripsi ini 

peneliti berusaha melakukan penelitian dari buku-buku, skripsi dan tesis yang releven 

dengan objek yang penelitian akan teliti.Berikut beberapa skripsi maupun tesis yang 

juga menjadi referensi penulis untuk menyusun skripsi ini sekaligus peneliti akan 

menyertakan perbandingannya dengan tinjauan kajian yang peneliti akan bahas: 

Arial Nurrisyad Hanum dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2012 yang 

berjudul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Skripsi ini mengkaji tentang tata pelaksanaan 

pemberian bebas bersyarat bagi narapidana dan faktor penghambatnya dilembaga 

permasyarakatan Purwokerto.
10

  

Membedakan dengan penelitian tersebut adalah pada skripsi ini penulis 

membahas tentang Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan 

Narapidana (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan). 

Riyan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul  Peran Lembaga 

Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut 

                                                           
10 Arial Nurrisyad Hanum, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral 

Soedirman, (Purwekerto, 2012), h. 93. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Lembaga 

Pemasyarakatan  Klas I Bandar Lampung). Dalam skripsi ini penulis menganalisis 

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalaggunaan 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan untuk menganalisis perann Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung dalam membina narapida penyalahgunaan 

narkotika ditinjau dari segi Fiqih Siyasah.
11

 

Membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah pada skripsi ini hanya 

berfokus pada Narapidana Narkotika saja sedangkan skripsi penulis menjelaskan 

tentang bagaimna  pandangan Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang pembebasan bersyarat kasus narkotika dalam upaya pembinaan 

narapidana.  

Andi Muhammad Dirgan Seorang Mahasiswa Universitas Islam Negari 

Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum dalam Skripsinya yang berjudul 

Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP Nomor 99 Tahun 

2012 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014). Pada 

penelitian ini penulis fokus pada ketentuan hukum dan perundang-undangan 

mengenai pembebasa bersyarat terpidana dan penerapan pembebasan bersyarat 

menurut PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. 

                                                           
11Riyan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan 

Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi 

Lembaga Pemasyarakatan  Klas I Bandar Lampung), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2019, h. 5. 
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Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar telah 

sesuai dengan apa yang ditentukan dalam aturan PP Nomor 99 Tahun 2012.
12

 

Membedakan dengan penelitian tersebut adalah pada skripsi ini penulis 

membahas tentang Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan 

Narapidana yang dikomparasikan pada hukum Islam, lebih berfokus pada Imam 

Mazhab Hanafi. 

Dwianto Bayu Susanto seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang yang berjudul Pola Pelaksanaan Narapidana Selama Pembebasan 

Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan 

Kelas 1 Malang). Pada penelitian ini berfokus pada pola bimbingan BAPAS untuk 

mencegah narapidana untuk melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat, 

faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat 

dan upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak 

pidana kembali.
13

 

Membedakan dengan penelitian tersebut adalah pada skripsi ini penulis 

membahas tentang Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan 

Narapidana (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan). 

 

 

                                                           
12 Andi Muhammad Dirgan, “Tinjauan Yuridiss Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut 

PP Nomor 99 Tahun 2012 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014), 

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum  Universitas Islam Negari Alauddin Makassar, 2015, h. 71. 

13 Dwianto Bayu Susanto, “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan 

Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan  Klas I Malang), 

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang, 2013), h. 4. 
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E. Metodologi Penelitian 

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok 

permasalahan, peneliti akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam 

tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan 

pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu 

penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber 

literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang 

dibahas.
14

 

Penelitian kepustakaan ada beberapa macam, ada yang berupa kepustakaan 

umum (buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya), kepustakaan khusus 

(jurnal, buletin, penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetik, kaset dan 

lain-lain), maupun kepustkaan cyber (internet).
15

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, yaitu penelitian yang 

berusaha memberikan gambaran tentang batas usia, kemudian dianalisis dan ditinjau 

dalam pandangan ulama mazhab. 

2. Pendekatan Penelitian 

Istilah pendekatan dalam kamus di artikan sebagai proses, perbuatan atau cara 

mendekati suatu objek. Dalam istilah antropologi pendekatan adalah usaha dalam 

                                                           
14Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1983), h. 43. 

15Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor  

Indonesia, 2014 M), h. 5-6. 
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rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan orang yang diteliti; juga 

berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 

Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini 

adalah pendekatan Normatif dan Yuridis yaitu dengan cara mencari berbagai sumber 

data, menyelidiki dan melakukan analisis, sehingga inti pokok persoalan dapat 

dimengerti dan dipahami secara seksama. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, 

pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan 

nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan).
16

 Dengan 

demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai  prosedur yang sistematis dan 

memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab 

masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran 

korespondensi teori yang akan dihasilkan. 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca 

buku kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau 

sumber data didalam pembuatan skripsi ini. Dengan adanya hal tersebut maka lebih 

mempermudah peneliti untuk mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus 

tentang pokok masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan penelitian 

terhadap data sekuder yang meliputi: 

1) Data pribadi ialah data yang tersimpan di lembaga tempat dimana penulis 

pernah berkecimpung dalam ranah Organisasi. 

                                                           
16KBBI Offline, versi 1.1, Ebta Setiawan (Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III, 2010). 
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2) Data publik ialah data resmi pada sebuah kepustakaan Universitas Islam Negri 

Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan studi 

kepustakaan maka akan lebih memudahkan penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

b. Analisis Data  

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, 

mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan yang konkret tentang masalah yang di teliti dan dibahas. Dalam 

menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pola fikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang 

bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah 

penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat 

dengan persoalan yang dibahas. 

Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga 

menghasilkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembbasan bersyarat 

kasus narkotika dalam upaya pembinaan narapidana menurut mazhab Hanafi dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Untuk memberikan pengetahuan aturan perundang-undangan tentang pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana narkotika. 

b. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran tentang upaya pembinaan terhadap 

narapidana narkotika dalam hukum Islam dan undang-undang. 
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c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Mazhab Hanafi dan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

pembebasan bersyarat kasus Narkotika dalam upaya pembinaan Narapidana. 

b. Sebagai sumbangsih terhadap kajian ke Islaman tentang tema terkait dalam 

khazanah keilmuan. 

c. Dapat dijadikan sebagai reverensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas 

syariah dan hukum tentang bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap 

mediasi. 

Penulisan skripsi ini dapat menjadi tolak ukur bagi penulis uentuk mengetahui 

seberapa besar pengetahuan dan kemampuan si penulis dalam menganalisis, serta 

menyajikan satu karya ilmiah yang obyektif. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT 

 

A.  Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak 

pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 

2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan (Peraturan Mentri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 

2007) pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu 

sarana hukum dalam rangka mewujudakn tujuan sistem pemasyarakatan. Hak 

warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan  bersyarat diatur dalam 

ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan.
1
 

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini 

diatur dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 

2012). Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memulihkan hubungan 

narapidana dengan masyarakat dengan meningkatkan peran masyarakat secara 

aktif  dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat 

dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu pembebasan 

bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam 

mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dialami di setiap lembaga 

pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana yang mendapatkan pembebasan 

bersyarat telah mengurangi kapasitas penghuni yang ada di lembaga 

                                                           

1Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor M.2.PK. 

04-10 Tahun 2007. 
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pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat bisa mengurangi 10.000 

narapidana tiap tahunnya.
2
 

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam 

KUHP. Pada pasal 15 lama ditentuka bahwa pelepasan bersyarat diterapkan 

kepada terpidana penjara yang panjang, pelepasan bersyarat diberikan apabila tiga 

perempat dari pidanya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya 

harus tiga tahun. Sedeangkan pada pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-

251 jo 486, yang merupakan kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku 

hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah 

menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan 

ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Terdapat 

mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, 

yaitu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatn, yang 

menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib 

mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan ( BAPAS).
3
 

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem 

kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan, 

untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian 

pembebasan bersyarat. 

                                                           
2Eti Nurani, Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Putusan Hakim di Pengadilan 

Negeri Yokyakarta, Tesis (Universitas Ahnmad Dahlan, Yokyakarta, 2005), h. 23. 

3 Arinal Nurrisyad Hanunh, “Pelaksana Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto”, Skripsi (Purwokerto: Fak. HUKUM Universitas Jendral 

Soedirman, 2012), h. 30-32. 
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Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 25 kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:
4
 

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadany, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. 

Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu 

dianggap sebagai satu pidana. 

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 

percobaan. Masa percobaan itu sama dengan lamanya sisa waktu pidana 

penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam 

tahana yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.  

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang pembebasan bersyarat juga diterangkan bahwa narapidan berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat. Juga dalam pasal 43 PP Nomor 32 Tahun 

1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan diterangkan bahwa:
5
 

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, 

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi 

narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 

2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) 

masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 

                                                           
4 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 

5 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan 
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3. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani 

pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
6
 

Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal dalam wetboek van strafrecht 

(WvS) Belanda. kemudian dirubah dengan stb. 1926 Nomor 251 jo486 yang 

merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai 

Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling. 

 Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu: 

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara 

dalam suatu rumah tahanan/Lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur 

dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam 

ordonasi tanggal 27 Desember 1917, Stb Nomor 749 yang juga dikenal 

dengan de voorwardelijjke invrijheidstelling atau peraturn mengenai 

pembebasan bersyarat. 

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan Pendidikan 

dalam suatu Lembaga Pendidikan suatau Negara seperti yang dimaksud 

dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonasi pada tanggal 21 

Desember 1917, Stb Nomor 741 yang juga dikenal sebagai 

dwangopveding regeling atau peraturan mengenai Pendidikan paska.
7
 

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan 

bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah 

diatur dalam pasal 15 samapai dengan pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang 

hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan berbeda-

                                                           
6 Julian Pranata, Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya 

Pembinaan Narapidana Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, skripsi (Jakarta: 

Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018),h 38. 

7 P.A.F. Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru. Bandung  
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beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam Bahasa belanda digunakan istilah  

voorwardelijjke invrijheidstelling yang jikan diterjemahkan artinya pembebasan 

bersyarat. 

BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) mengartikannya dengan 

istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat 

menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah 

pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidanadan dan BPHN sendiri 

sering mengalami kesulitan dalam menggunakannya. 

Istilah pembebasan bersyarat akan Nampak lebih lazim digunakan dalam 

hukum pidana jika dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), pasal 192 ayat (1) pasal 

183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. 

B. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 

Tidak semua orang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan 

bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman 

seumur hidup. Mereka yang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat adalah: 

1. Narapidana atau napi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

dilembaga pemasyarakatan. 

2. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 

3. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

kepada negara untuk dididik dan di tempatkan dilapas anak paling lama 

sampai berusia  18 tahun.
8
 

Ada beberapa persyaratan yang haru dipenuhi dalam pembebasan 

bersyarat, yaitu: 

                                                           

8 Redaksi Ras, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2010), h. 168. 
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1. Persyaratan subtantif bagi narapidana dan anak pidana 

a. Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang sudah 

dilakukan. 

b. Menunjukkan budi pekerti dan moral yang semakin baik atau positif. 

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat. 

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan 

anak pidana yang bersangkutan. 

e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan 

hukuman disiplin sekurangnya sembilan bulan terakhir. 

f. Telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani, 

dengan ketentuan 2/3 masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan. 

2. Persyaratan subtantif bagi anak negara  

a. Menunjukka kesadara dan penyesalan atas pelanggaran yang sudah diperbuat. 

b. Dapat menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang mengarah 

kearah positif. 

c. Mampu melewati program kegiatan pembinanaan dengan ketekunan dan 

semangat yang baik. 

d. Masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat menerima kegiatan yang 

dilakukan napi dan anak yang bersangkutan. 

e. Bertingkah laku baik 

f. Telah menjalani masa pendidikan dilapas anak selama setidaknya satu tahun.
9
 

 

                                                           
9 Redaksi Ras, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidanan, h. 196. 
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Selain persyaratan subtantif diatas, pembebasan bersyarat juga harus 

memenuhi persyaratan administrasi. Dalam pasal 8 keputusan Mentri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor. M. PK. 04-10 Tahun 1999, dinyatakan bahwa 

persyaratan administrasi yaitu sebagai berikut: 

1. Kutipaan putusan hakim (ekstrak vonis) 

2. Laporan penelitian kemasyarakat yang dibuat oleh pembimbing 

kemasyarakat. 

3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negri tentang rencana pemberian 

Animilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat 

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan. 

4. Salinan register (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang 

dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani 

masa pidan) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan. 

5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, 

revisimi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan. 

6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana 

dan anak didik permasyarakatan. 

7. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat 

tambahan yaitu, surat jaminan dari kedutaan besar/konsultan negara orang 

asing yang bersangkutan dan surat dari kepala kantor imigrasi setempat 

mengenai status kaimigrasian yang bersangkutan.
10

 

C. Narkotika  

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain 

narkotika istilah lain yang diperkenalkan khususnya Kementrian Kesehatan  

Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, 

                                                           
10 Josnedi Efendi, kamus Istilah Hukum Populer: (Jakarta: Prenadamedia Group), h.302. 
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psikotropika, dan adiktif. Semua istilah ini, baik narkotika maupun napza 

mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan 

bagi penggunanya menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa 

psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak diopetasi atau 

obat-obatan untuk penyakit tertentu.
11

 

Secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang apabila 

dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membaea pengaruh terhadap tubuh 

si pengguna. Pengaruh tersebut berupa: 

a. Mempengaruhi kesadaran. 

b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. 

Adapun pengaruh-pengaruh berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan 

seks), dan menimbulkan halusinansi. 

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 

disebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedaan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undag-

undang ini.
12

  

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan 

dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Dilain  pihak 

narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalah gunakan, sehingga 

dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban 

                                                           
11 Daru Wijayanti, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, (Bantul: Yokyakarta, 

2016), h. 5. 

12 Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, (Pustaka Mahardika: Yokyakarta, 2007), 

h. 3 
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maasyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahan nasional. Oleh karena 

sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik 

secara nasional maupun internasional.
13

 Narkotika adalah zat atau obat yang dari  

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Soedjono Dirdjo sisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: 

“Zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang 
menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut 
bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan 
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang 
diketahui dan ditemukan dalam dunia medisbertujuan dimanfaatkan bagi 
pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, 
menghilangkan rasa  sakit dan lain-lain.

14
 

Yang dimaskud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 adalah 

tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, 

opiumobat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, 

ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari 

morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alami atau sitensis maupun semisitensis 

yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau 

kokaina yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila 

penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, 

dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam 

atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang 

alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika. Belum 

disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang 

ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat 

                                                           
13http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-

hukum-positif-indonesia. Diunduh pada tanggal 27 September 2021 pukul 02.00 Wit 

14SoedjonoDirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Alumni,1987), h. 7. 

http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia
http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia
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menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran 

atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari 

morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang 

ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, 

sesuai dengan pasal 6 ayat 1: 

1. Narkotika Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sanga ttinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 

2. Narkotika Golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan 

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan. 

Pengertian tidak diatur secara ekpslisit dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang narkotika, namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pengedar yakni orang yang mengedarkan, orang yang 

membawa atau menyampaikan narkoba dari orang yang satu keorang yang lain. 

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian 

peredaran Narkotika yakni: 

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 
penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan 
maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 
pengembangan pengetahuan dan teknologi” 
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Berdasarkan hal diatas, dapat diambil kesimpukan bahwa pengedar adalah 

orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkoba. Baik 

dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengenmbangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Namun perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua 

pengedar bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya pengedaran narkoba 

dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang yakni 

mentri kesehatan atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh pihak rumah sakit 

atau dokter berdasarkan resep yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit, dapat 

dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana. 

Pengguna narkotika menurut undang-undang narkotika dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara 

fisik maupun psikis pasal 1 angka 13jo pasal 54jo pasal 127. 

2) Penyalah guna narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa 

hak atau melawan hokum pasal 1 angak 3 Undang-Undang Narkotika, 

pasal 1 angka 15jo pasal 54jo pasal 127. 

Pada intinya, khusus bagi orang yang mengedarkan, memiliki, 

menyalurkan, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual belikan, 

mengekspor impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi 

pidana penjara antara dua (2) sampai dua puluh (20) tahun penajara, bahkan 

sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan 

banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan dan diperjual belikan, dalam 

ketentuan Undang-Undang Narkotika dari pasal 111 sampai pasal 126. 
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Sementara bagi pencandu dan penyalahgunaan narkotika wajib 

mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika pasal 54, “pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial.”
15

 

D. Dasar Hukum Sanksi Tindak Pidana Narkotika 

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang 

Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini maka 

perlu diingat beberapa dasar hokum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak 

pidana narkotika berikut ini: 

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

2. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan 

UnitedNation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and 

Pshychotriphic Suybstances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988) 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 tahun 1997. 

Pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika.
16

 Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat 

dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009  tentang Narkotika, hal ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

                                                           
15 https://tribratanews.kepri.polri.go.id diunduh pada tanggal 30 oktober tahun 2021 pukul 

15:00. 

16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id/
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1. Sebagai Pengguna 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling 

lama15 tahun. 

2. Sebagai Pengedar 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 

15 + denda. 

3. Sebagai Produsen 

 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur 

hidup/ mati + denda. 

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan  

narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam  

undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor 

narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 

digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan 

mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-

jenis prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi 

penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, 

baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, 

pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut 

dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah 

narkotika. 
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Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur 

mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika 

Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non 

struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam 

undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non 

kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan 

didaerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN 

provinsi dan BNN kabupaten/kota.
17

 Sangsi hukum pidana bagi pelaku tindak 

pidana narkotika dapat dilihatdari cara penegakan hukum pidana yang dikenal 

dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian 

dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam 

penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau 

sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa 

menggunakan sanksi pidana (penal).
18

 Penegakan hukum dengan mempunyai 

sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum 

disebabkan tiga hal yakni:
19

 

                                                           

17Sumarno Ma’asum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, 

(Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), h. 18. 

18Sumarno Ma’asum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, 

(Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), h. 36. 

19 Siswanto Sunarso, Penegakan  Hukum Psikotropika, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 

3. 
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1. Takut berbuat dosa 

2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum 

yang bersifat imperatif; 

3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non 

penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi; 

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa factor yang 

dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun 

faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
20

 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-

undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau 

membentuk maupun yang menerapkan hukum.Faktor sarana atau fasilitas 

yang mendukung penegakan hukum. 

3. Faktor masyarakat, yakni factor lingkungan dimana hokum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.  

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi 

dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas 

penegakan hukum. 

 

 

                                                           
20Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), h. 51. 
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BAB III 

UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT 

MAZHAB HANAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 

TENTANG PEMASYARAKATAN 

 

A.  Biografi Imam Mazhab Hanafi 

 Abu Hanifah bernama lengkap Nu‟man bin Sabit bin Zauti. Ayahnya yang 

berasal dari keturunan bangsa Persia. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H di 

Kufah, Irak dan wafat tahun 150 H. Ketika Abu Hanifah berusia remaja belajar 

fikih dari Hammad bin Abu Sulaiman serta mendengarkan dari ulama tabi‟in 

seperti Ata bin Abu Rabah dan Nafi Maula Ibnu Umar pada permulaan abad ke 

Dua Hijriah. Abu Hanifah menyaksikan dan mengalami perpindahan kekuasaan 

dari Dinasti Umawiyah ke dinasti Abbasiyah. Kufa sebagai pusat pergerakan yang 

besar dari peralihan kekuasaan tersebut. 

 Abu Hanifah menetap dan berdagang kain kain sutra di Kufah. Beliau 

terkenal jujur saat melakukan transaksi dan mendapatkan banyak keuntungan, 

memiliki pekerti yang baik, pergaulan yang baik dan menjadi seorang yang baik 

serta yabg paling menonjol di lingkungannya. Ja‟far bin Rabi bercerita tentang 

Abu Hanifah: ”saya tidak pernah melihat diam yang panjang seklain diamnya, 

jika ia ditanya tentang persoalan fikih, ia menjawab secara tuntas. Dan tidak ada 

seorang pun yang memusuhinya. Pembicaraannya bergema dan keras serta 

seorang imam dalam kias” 
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Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu fikih di Irak dan 

pendiri Madrasah Ahlul Rakyi. Abu Hanifah termasuk keturunan Parsi (Persia) 

yang merdeka dan tumbuh di kufah lalu belajar dan menimbah ilmu sebanyak-

banyaknya. Abu Hanifah pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Mekkah, 

dan Madinah. Dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu 

pengetahuan yang diperolehny. Abu Hanifah hidup di Bagdad saat terjadi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. 

 Abu Hanifah hidup pada dua pemerintaan, yakni akhir pemerintahan 

Daulah Umawiyah dan Daulah Abbasiyah. Abu Hanifah termasuk kalangan 

Tabi‟in karena masih menjumpai empat orang sahabat, yaitu Anas bin Malik di 

Basrah, Abdullah bin Abu Aufa di Kufah, Sahl bin Sa‟ad al-Sa‟idi di Madinah, 

dan Abu Tufail Amir bin Wasilah di Mekah. Abu Hanifah menunaikan ibadah haji 

tahun 96 H bersama ayahnya dan bertemu dengan seorang sahabat, Abdullah bin 

al-Hars. 

Selain pendiri Madrasah Ahlul Rakyi, Abu Hanifah meriwayatkan hadis 

dari Ata bin Abu Rabah, Nafi Maulana Ibnu Umar, Qatadah, dan Hammad bin 

Sulaiman serta belajar fikih dari Ibrahim al-Nakha‟i dan al-Aswad bin Yazid dari 

Ibnu Mas‟ud. Abu Hanifah banyak menghabiskan waktu dan melakukan 

perjalanan mencari atsar dan hadis. Abu Hanifah ahli dalam bidang fikih, 

mempunyai kecermatan dalam berpendapat dan mampu menyelesaikan yang tidak 

samar dan sulit..1 

B. Hukuman dan Pembinaan Bagi Pengguna Narkotika Menurut Mazhab 

Hanafi 

Dalam menggali hukum Islam, Imam mazhab mempunyai metode 

tersendiri yang digunakan. Imam Abu Hanifah sebagai salah satu pendiri mazhab 

                                                           
1 Dr.H. Abdul Syatar.Lc,.M.H.I.-Chaerul Mundzir. M.Hum. Tokoh dan Ketokohan Imam 

Mazhab, (Samata: Alauddin University Press, Cet I, 2021), h. 18-19. 
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Hanafi juga memiliki metode sendiri dalam melakukan ijtihadnya untuk 

mengambil suatu produk-produk hukum Islam. 

Sepeninggalan gurunya, Imam Hammad Bin Sulaiman, Imam Abu Hanifa 

mulai tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggatikan gurunya sebagai 

pengajar di Halaqah yang bertempat di masjid Kufah. Pada waktu itu Imam Abu 

Hanafih dikenal sebagai sosok ulama yang mempunyai kedalam ilmu, baik 

dibidang hukum Islam (fikih) atau hadist. Sehingga beliau mendapatkan gelar atau 

julukan dari murid-muridnya sebagai Al-Imam Al-Azam (Imam Agung). 

Dalam berijtihad, Imam Abu Hanifah menggunakan metode tersendiri 

dalam menetepkan suatu produk hukum Islam. Menurut Ahmad Djazuli ada tujuh 

metode yang digunakan Imam Abu Hanifah dalan berijitihad yaitu.
2
 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. 

Al-Qur‟an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan 

mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-

Qur‟an adalah sumber dari seluruh ketentuan syar‟ah. Al-Qur‟an memaparkan 

berbagai ketentuan syari‟ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami 

operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-

Sunnah. Al-Qur‟an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal 

yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap 

berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.
3
 

                                                           

2 Wahbah Az-Zahailu, Fiqhul Islam Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 1, 2008),h. 

44. 

3 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

cet. 5, 1999), h. 141-142. 
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2. Sunnah 

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur‟an adalah sunnah, yakni segala 

sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur‟an baik berupa 

perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara‟. 

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah 

menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara 

bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk 

berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa 

orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.
4
 

3. Ijmak 

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada 

suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara‟ dalam 

suatu kasus tertentu. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya Ijmak ada dua 

macam: 

a. Ijmak Sarih, yaitu ijmak dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik 

dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 

b. Ijmak Sukuti, yaitu ijmak yang dengan tegas persetujuan dinyatakan 

oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas 

apakah mereka menyetujui atau menentang. 

Ijmak bentuk pertama (Ijmak Sarih) merupakan hujah menurut jumhur 

ulama. Sedangakan ijmak yang kedua (Ijmak Sukuti) hanya ulama-ulama 

Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut 

diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah 

dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya 

bukan karena takut. 

                                                           
4 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), h .49. 
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4. Qaul Sahabat 

Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan 

Nabi Muhammmad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi 

selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu‟minin, Ibnu 

Mas‟ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al-Ash dan Zaid bin Jabal. Perkataan sahabat 

memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya 

mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi 

sesudahnya. Dengan demikan, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka 

lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada 

Rasulullah 

5. Kias 

Definisi kias menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu 

yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur‟an dan Hadits dengan cara membandingkan 

dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. A. Djazuli 

mengemukakan kias ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan 

hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum. Imam Abu 

Hanifah menggunakan kias apabila dalam Al-Qur‟an dan Sunnah tidak 

menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan 

yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan kias dengan cara menghubungkan 

persoalan-persoalan (furu‟) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan 

hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu‟ 

sama dengan hukum ashal. 
5
 

6. Istihsan 

                                                           
5 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk. (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, cet.12, 2008), h. 336. 
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Dilihat dari segi bahasa, kata istihsan adalah kata Masdar yang artinya 

menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti 

sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun 

menurut istilah syara‟sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, 

Istihsan ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari kias jali (jelas) kepada kias 

khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian 

dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.
6
 

7. „Urf 

Imam Abu Hanifah menggunakan „urf sebagai landasan hukum 

berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A‟raf ayat 199: Artinya: “Jadilah 

engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah 

daripada orang-orang yang bodoh.” Kata al-urfi dalam ayat tersebut, dimana 

umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami 

sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan 

itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu 

yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.
7
 

Jika tidak ditemukan dalil yang qhoth‟I baik di Al-qur‟an atau di Hadist 

yang kesahihannya tidak di ragukan lagi, Imam Abu Hanafiah akan menetapkan 

hukum berdasrkan Ra‟yu. Faktor geografis yang menuntut Imam Abu Hanafiah 

untuk melakukan ijtihad berdasarkan Ra’yu dalam menetapkan hukum, Imam Abu 

Hanifah di pengaruhi perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari 

Mandinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.
8
 

                                                           
6 Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 82 

7 Satria Effendi,M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), h. 

153. 

8 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, cet ke-1 (Jakarta: Logos 

Wacan Ilmu), h. 91-99. 
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Begitupun tentang Narkotika tidak ada penjelasan secara spesifik dalam 

Al-Qur‟an dan hadis. Narkotika (khamr) merupakan perbuatan setan, sedangkan 

setan hanya gemar berbuat tidak baik dan mungkar. Justru itulah Al-Qur‟an 

menyerukan umat Islam untuk menjauhi perbuatan setan termasuk narkoba agar 

umat Islam senantiasa melakukan kebaikan. Selanjutnya Al-Qur‟an menjelaskan 

tentang bahayanya menggunakan narkoba (khamr) dalam masyarakat, yang 

diantaranya dapat melakukan tindak kejahatan dalam hal ini mencuri, 

menimbulkan permusuhan, dan kebencian. Sedangkan bahayanya dalam jiwa 

dapat menghalangi untuk menunaikan kewajiban agama Islam diantaranya sholat. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Al-Ma‟idah/5:90-91: 

 

ُ رجِس  يسِرُ وَٱلأنَصَابُ وَٱلَأزلَأَ
َ

اَ ٱلَخمرُ وَٱلم يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنََّّ نيَأَ يطأَنِ  عَمَلِ  مِّ  فٱَجتَنِبُوهُ  ٱلشَّ
اَ ٠ٓ تفُلِحُونَ  لَعَلَّكُم يطأَنُ  يرُيِدُ  إِنََّّ وَةَ  بيَنَكُمُ  يوُقِعَ  أَن ٱلشَّ يسِرِ  وَٱلبَغضَاءَ  ٱلعَدأَ

َ
فِ ٱلَخمرِ وَٱلم

نتَ هُونَ  ةِ فَ هَل أنَتُم مُّ لَوأ   ٠ٔوَيَصُدَّكُم عَن ذكِرِ ٱللََِّّ وَعَنِ ٱلصَّ
 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan me nghalangi kamu 
dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu).”9 

Dari ayat diatas dapat kita lihat bagaimana Allah SWT mengharamkan 

segala sesuatu yang dapat merugikan hambanya seperti dengan meminum khamr, 

berjudi ataupum segala sesuatu yang dapat memabukkan dan dapat menimbulkan 

kerugian bagi yang menjalankannya karena susungguhnya perbuatan tersebut 

                                                           
9 Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2012), 

h. 123. 
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adalah perbuatan yang disukai oleh setan. Maka Allah SWT mewajibkan kepada 

hambahnya untuk menghindari hal tersebut. 

 

Selanjutnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim. 

 
 كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ وكَُلُّ خََْرٍ حَراَمٌ 

Artinya:  

“Rasulullah SAW bersabda: Setiap minuman yang memabukkan itu khamr, 

dan setiap khamr haram hukumnya”. (HR. Muslim Nomor 2003)
10

 

Menurut Muhammad bin Al-Hassan, baik banyak maupun sedikit 

hukumnya haram. Segala hal yang menutupi atau menghilangkan akal disebut 

dengan Khamr, baik yang berasal dari anggur yang dimasak sampai mendidih 

maupun yang berasal dari korma, madu, ataupun gandum, bahkan yang berasal 

dari susu sekalian, atau bahan makanan apa saja yang memabukkan. Sebagaimana 

yang telah disampaikan Rasulullah bahwa segala sesuatu yang jika banyak maka 

memabukkan, meskipun sedikit hukumnya tetap haram, sesuatu yang banyaknya 

memabukkan maka sedikitnya adalah haram. 

 Maka Imam Abu Hanifah melalaui istimbat hukumnya memandang 

narkotika sebagai khamr atau segala sesuatu yang dikategorikan memabukkan dan 

diharamkan melaluli pendekatan Kias. 

 Adapun hukuman yang diberikan bagi pengguna khamr menurut Imam 

Hanifah ialah berdasar pada hadist Rasullah SAW yaitu tentang kedatangan 

seorang yang mabuk, dan disamping Rasulullah SAW ada empat puluh orang, 

kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang yang empat puluh tersebut 

untuk memukulkan kedua sandalnya, dan berhujjah terhadap ketetapan yang 

                                                           
10 HR.Muslim Nomor 1579. 
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sudah diberlakukan pada masa Umar bin Khattab melahirkan sebuah kesimpulan 

hukum bahwa orang yang meminum khamr akan di hukum 80 kali cambukan. 

 

 Tujuan dari pemberian hukuman terhadap pengguna narkoba merupakan 

upaya pencegahan agar tidak bertambahnya pelanggar-pelanggar hukum. 

Permberian hukuman merupakan salah satu pembinaan narapidana agar tidak 

menulangi kembali perbuatannya, selain itu narapidana juga harus berkelakuan 

baik, menyesali perbuatannya, berniat baik untuk berubah dan tidak mengulangi 

perbuatannya yang melanggar hukum. Upaya pembinaan narapidana menurut 

Mazhab Hanafi memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana seorang yang 

mabuk dan diberikan hukuman cambukan 80 kali, dan mengingatkan seluruh umat 

Islam agar menjauhi segala hal yang memabukkan. 

C. Hukuman dan Pembinaan Bagi Pengguna Narkotika Dalam Undang-

Undang 

1. Ketentuan Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkotika tergantung pada peran 

penegak hukum serta peran masyarakat yang memegang peranan utama dalam 

penegakan hukum.
11

 Oleh karena itu perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari 

perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Fungsi 

hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana 

kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, maka 

                                                           
11 Suharismi Arikunto, Pahami Kejahatan Narkoba, (Jakarta: Pernada Media, 2017), h. 

111. 
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dengan demikian hukum akan lebih mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap 

dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.  

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi 

yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari 

perbuatannya.
12

 Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 yang telah diundangkan atau diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 

2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak 

pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak 

atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan 

pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau 

memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.
13

 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas 

antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika 

yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti memenuhi unsur 

“menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal 

                                                           
12 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2015), h. 90. 

13 Mardani Ahmad, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2016), h. 112.  
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tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.14 

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini, 

adalah kegiatan peredaran atau penggunaannarkotika yang dilakukan tanpa 

adanya dokumen yang sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara 

imperatif dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika dan berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan 

“wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran 

Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang 

importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, 

industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi 

pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. 

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, 

surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.
15

 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

menggunakan berbagai istilah yang membingungkan. Terdapat beberapa istilah 

yang ada dalam undang-undang ini, yaitu : pecandu narkotika, penyalahguna, 

korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu narkotika. Banyak istilah untuk 

menamakan pemakai/pengguna narkotika berpotensi membedakan pecandu 

dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna. Hal ini menimbulkan 

kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini juga 

                                                           
14 Dadang Hawari, pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia, (Jakarta: Gema 

Insani, 2017), h. 141. 

15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 38. 
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menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan 

penyalahguna narkotika.  

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan 

pengaturan di mana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika menyatakan bahwa “undang-undang narkotika bertujuan menjamin 

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu 

narkotika”.
16

 Namun, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika tersebut menyebutkan “bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”.
17

 Hak penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi tidak diakui dalam 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.  

Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 

127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian juga 

menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahguna narkotika. Namun 

pembuktian penyalahguna narkotika merupakan suatu hal yang sangat sulit. 

karena harus melihat sejak awal pengguna narkotika menggunakan narkotika 

tersebut. 

Namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, 

maka dalam pelaksanaanya pengguna narkotika harus menghadapi resiko 

ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika :  

Setiap Penyalah Guna :  

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 4 huruf d.  

17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54. 
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a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun;  

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan  

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun.
18

 

Selaian hukuman yang tersebut, seorang penyalahguna narkotika juga bisa 

dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana 

penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi semua itu tergantung jenis narkotika 

apa yang digunakan dan sebanyak apa narkotika dikonsumsikan, itu sangat 

mempengaruhi akan putusan apa yang akan di dapatkan oleh penyalahguna 

narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan dalam lembaga 

rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut :
19

 

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN 

dalam kondisi tertangkap tangan ; 

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti 

pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :  

a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram. 

b) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir 

c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram. 

d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram. 

e) Kelompok Ganja seberat 5 gram.  

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 127. 

19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 

127 
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f) Daun Koka seberat 5 gram.  

g) Meskalin seberat 5 gram.  

h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.  

i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.  

j) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.  

k) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.  

l) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram. 

m)  Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.  

n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.  

o) Kelompok Kodein seberat 72 gram.  

p) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram. 

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang 

dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.  

4. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh 

hakim.  

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran 

gelap narkotika.
20

 

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 

tersebut dapat juga digunakan untuk tolak ukur bagi seorang penyalahguna. 

Sehingga dengan surat edaran tersebut maka penyalahguna hanya dapat dikenakan 

pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 Pasal atau 

112-126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

2. Ketentuan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

                                                           
20 Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

Sosial. 
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Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut 

penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 

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

Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak 

mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia 

mau tidak mau menggunakan narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan 

kalau yang digunakannya adalah narkotika. Dan didalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 54 di sebutkan bahwa pecandu 

narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial.  

Namun walaupun korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja 

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 

diancam untuk menggunakan narkotika juga memenuhi unsur “menguasai”, 

“memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga 

diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi biarpun menggunakan narkotika dengan 

sebab tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 

diancam untuk menggunakan narkotika itu tidak bisa lepas begitu saja, karena 

walaubagaimanapun itu telah terjadi dan otomatis narkotika telah digunakannya. 

Jadi kalau memang benar narkotika yang digunakan itu karena dipaksa 

atau tidak sengaja (korban penyalahgunaan narkotika), maka itu terlebih dahulu 

perlu untuk Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika, 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Pembuktian korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu hal 

yang sangat sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan 
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narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika 

menggunakan narkotika benar-banar dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, 

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.  

Kalau memang pembuktiannya menunujukkan bahwa benar narkotika 

yang dikonsumsi karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam 

untuk menggunakan narkotika. Maka tidak ada hukuman baginya, namun wajib 

menjalani rehabilatsi untuk menjalani masa pemulihan supaya tidak merasa 

kecanduan dan sebgainya, serperti yang ditegaskan pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Dan di dalam pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahguna 

sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

3. Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika 

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran 

pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:  

a.  Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya 

sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.  

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.Artinya tidak adanya 

penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, 

ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang 

dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa 

bergerak di dalam masyarakat bebas.  

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.  
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d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari 

pada sebelum dijatuhi pidana.  

e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi 

waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan 

jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.  

g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah 

berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus 

ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan 

pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk 

menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.  

h. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa 

pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan 

lingkungan, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu 

mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan 

tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.  

i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekannya dalam 

waktu tertentu.  

j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 

rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.
21

 

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan di lakukan 

melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat 

Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan 

                                                           
21 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola 

Pembinaan Narapidana/Tahanan, https://rutansambaskalbar.wordpress.com/data-statistik/sepuluh-

prinsippemasyarakatan/ 
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sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai 

suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :
22

 

a. Tahap Pertama : Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana 

kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk 

menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 

yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai 

narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan 

pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya 

maksimum security.  

b. Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan 

telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan 

menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup 

kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh 

pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana 

yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada 

LAPAS melalui pengawasan medium security. 

c. Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ 

dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup 

kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang 

pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak 

berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya, tahap kedua 

dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari 

masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau 

Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.  

                                                           
22 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membagun Manusia Mandiri), 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2004, h. 15-17. 
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d. Tahap keempat : Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang 

memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan 

Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien 

Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program 

yang harus diikuti. 

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan 

kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala 

peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, 

informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam 

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi 

Keluarga (CMK) 44 bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, 

hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap 

pembinaan ketiga dengan pengamanan minimum security. 
23

 

 Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem 

Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini 

maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan 

yang mengedepankan hak-hak narapidana.24 

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 114 Ayat (1) UU 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya  

                                                           
23 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, 

Cetakan 1 Tahun 1990, h. 10. 

24 A. Widiada Guna Karya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung 

1988, h. 56. 
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b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran  

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak menyampaikan 

keluhan  

e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang  

f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan  

g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya 

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)  

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga  

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat  

k.  Mendapat cuti menjelang bebas  

l. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Terpenuhinya hak-hak bagi narapidana memberikan dampak positif 

terhadap perikehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata 

kehidupan yang aman dan tertib, dan mampu mewujudkan narapidana yang telah 

siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan 

perannya sebagai masyarakat dan berbakti pada bangsa dan Negara.  

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana 

diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, 

kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, 

sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu 

membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan 

kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai 

manusianya. 
25

 

                                                           
25 C.I. Harsono Hs, 1995, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, h. 19. 



 
 
 
 

50 
 

  
 

 Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan 

penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah proses 

pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari Pembina tetapi narapidana 

sendiri atau sekelompok narapidana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan 

terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas 

dasar :  

1) Umur;  

2) Jenis kelamin;  

3) Lama pidana yang dijatuhkan;  

4) Jenis kejahatan; dan  

5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan.  

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan di atas, narapidana di tempatkan dan dibina berdasarkan 

karakteristik. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika ditempatkan pada 

satu ruangan khusus narkotika, demikian juga dengan narapidana lainnya. 

Pembinaan narapidana khusus narkotika berbeda dengan pembinaan narapidana 

pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Pembinaan terhadap 

narapidana narkotika, yang merupakan penyalahguna umumnya lebih di isentifkan 

pada bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami ketergantungan. 

Adapun perawatan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

nartkotika antara lain:
26

 

                                                           
26 Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat 

Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, h. 21. 
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1) Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan 

terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko 

tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui 

pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.  

2) Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi: 

a) Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol  

b) Pelayanan detoksifasi  

c) Indentifikasi ketergantungan narkotika Pada saat narapidana narkotika 

memasuki Lapas, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan 

narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di 

dalam Rutan/Lapas.  

d) Perawatan opiat substitusi oral, yaitu perawatan dengan pengganti opiat 

yang diminum atau terapi Substitusi Metadone.  

e) Perawatan keadaaan emergency/ darurat yaitu tindakan segera bagi para 

tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami 

overdosis.  

f) Terapi rehabilitasi, antara lain Teraputic Community, Criminon, 

Narcotuc Anonimous, Cognitive Behaviour Therapy (CBT), Terapi 

Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan 

rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan 

taqwa. 

3) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan 

makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan 

olah raga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan 

penyakit.  



 
 
 
 

52 
 

  
 

4) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua 

pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan 

psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau 

keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma 

agama maupun norma hukum yang tidak tertulis. 
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BAB IV 

RELEVANSI MAZHAB HANAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 

TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATN 

A. Analisa Mazhab Hanafi Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana 

Narkotika 

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan 

umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan 

sekaligus menegakkan keadilan. Tunjuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah 

Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar 

ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus 

menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan 

adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahannya.  

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara 

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena 

Islam itu sebagai rahmat-an lil‟alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran 

kepada manusia. Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan 

memberikanm pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang 

bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak 

berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam 

kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.   

Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat, dalam hukum pidana Islam 

pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan 

dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan 

untuk mendapat Pembebasan Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-

pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai 
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dengan dalil yang menjelaskan tentang Ta’zir yang terdapat di dalam firman Allah 

SWT pada Q.S An-Nissa/4:16: 

نِهَاوَٱلَّذَانِ يَ   رَّحِيمًا ٱللَََّّ كَانَ تَ وَّاب إِنَّ  عَنهُمَا فأََعرِضُوا   وَأَصلَحَا تََبَ  فإَِن اوُومُاَ  َ فَ  مِنكُم تيََِٰ
٦١  

 

Terjemahnya:  

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, 

Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya 

bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya 

allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”
1
 

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak 

pidana yang di ancam hukuman ta’zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang 

diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku 

tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan 

ketentraman bagi hidup masyarakat. Karena  kemaslahatan itulah yang menjadi 

unsur utama dalam Syari’at Islam. Para ulama membagi jarimah ta‟zir menjadi 

dua bagian: 

1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah 

2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).
2
 

Dalam hal pengampunan jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan hak 

perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat mamaafkan 

(memberi ampunan) sedangkan ta‟zir yang berkaitan dengan hak Allah atau 

jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk 

                                                           
1 Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), 

h. 80. 

2https://tugas2kampus.wordpress.com/2014/04/21/jarimah-tazir/. Diunduh pada tanggal 

21 Februari 2022 pukul 00.14 Wit.  
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memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan 

dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud 

penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalunya 

(perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan 

taubat seseorang. Sebagaimana dalam AlQur’an telah dijelaskan bahwa orang 

yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya 

saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan 

perbuatan baik.  

Menurut pendapat lain dalam Hasyiyah Ibn Abidin, menurut para ulama 

bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya 

dalam hati itu, tidak dapat diamati. Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai 

otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah 

dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan 

menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan 

bersungguhsungguh. Hal ini adalah merupakan syari’at dan ketentuan dari Allah, 

dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.  

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:  

1. Bila pemaafan hak alami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada 

hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta‟zir dan 

memaafkannya.  

2. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh 

korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil 

Amri dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak 

masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus 

dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu 

Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hambal. 
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Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja 

tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang 

berhubungan dengan jarimah.
3
 

Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan 

Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Nissa/4:59: 

زَعتُم فإَِنمِنكُم  مرِ ٱللَََّّ وَأَطِيعُوا  ٱلرَّسُولَ وَأوُ لِ ٱلَ  أَطِيعُوا   ا  ٱلَّذِيُّنَ ءَامَنُو  يَُّ هَايَََٰ   شَيء فِ  تَ نََٰ
لِكَ خَِير خِِرِ مِ ٱليَو ٱللََِّّ وَٱلبِ  تُؤمِنُونَ ٱللََِّّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم  إِلَ  فَ رُدَوهُ    ٩٥ وِيُّلً تَ نُ وَأَحسَ  وََٰ

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 133 Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (Q.S An-Nissa’ ayat 59)
4
 

 Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum hudud dengan 

hukuman ta‟zir. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang 

(pelaku), sedangkan hukuman ta‟zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu 

pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondiri masing-

masing pelaku. Apabila ada seorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika 

tergelincir melakukan tindak pidana jarimah ta‟zir maka kondisinya itu dapat 

dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang 

                                                           
3 https://tugas2kampus.wordpress.com/2014/04/21/jarimah-tazir/. Diunduh pada tanggal 

21 Februari 2022 pukul 00.14 Wit.   

4 Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), 

h. 87. 
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lebih ringan. Sebaliknya dengan seorang yang perilakunya tidak baik melakukan 

jarimah ta‟zir yang sama, seorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.  

Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila 

perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta‟zir, 

kemungkinan untuk memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh 

individu maupun pemerintah.  

Dalam hal hukuman sebagai media pendikikan dan pembinaan, maka hal 

tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Indonesia yang 

diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut menjalani pidananya 

dalam kurun waktu tertentu, yang telah melakukan dan menjalankan syarat 

ketentuan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Jadi pemberian 

Pembebasan Bersyarat disini bukanlah semata-mata pemberian secara cuma-

cuma, akan tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada 

narapidana untuk mendapatkan hak tersebut. Untuk konsekuensi yang harus 

diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Pembabasan Bersyarat haruslah 

menjalani hukuman sedikit-dikitnya dalam kurun waktu sembilan bulan (9 bulan) 

atau 2/3 dari masa hukumannya, dan disamping itu narapidana yang bersangkutan 

harus menunjukan perilaku yang baik selama menjalani masa hukumannya di 

dalam lembaga pemasyarakatan.  

Dari keterangan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari 

pemberian Pembebasan Bersyarat di Indonesia (dalam hukum pidana positif) pada 

dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini 

dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku 

untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di 

lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana, menyesali perbuatannya, 
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berniat baik untuk berubah dan tidak mengalangi perbuatannya lagi yang 

melanggar hukum. 

B.  Analisis Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan 

mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang 

dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di-diskualifikasi 

melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana 

diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat 

negara penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut 

cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si 

pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai 

narapidana
5
. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 

penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya 

untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana,
6
 untuk menyesali perbuatannya, 

dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 

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

kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
7
 

                                                           
5  Bambang Poernomo, Pelaksanaan, (Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan), 

Yogakarta : Universitas Gadjah Mada, 1986, h. 92. 

6  Menurut Pasal 1 angka 8 (a) Undang-ndang Nomor 12 taun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyebutkan “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”. 

7 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, h. 320. 
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Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak : (a) melakukan ibadah sesuai dengan 

agama atau kepercayaannya; (b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani 

maupun jasmani; (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) menyampaikan keluhan; (f) 

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang; (g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (h) 

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (i) 

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) mendapatkan kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) mendapatkan pembebasan 

bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) mendapatkan hak-hak 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana 

adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Hak narapidana yang terwujud 

pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu Lembaga 

Pemasyarakatan atau Rumah Tahananan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan 

pembinaan diluar Lembaga Pemasayarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti 

salah satunya adalah program pembebasan bersyarat, menurut Pasal 1 huruf b 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses 

pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan 

berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta 

Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.
8
 

Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk 

mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu 

                                                           
8 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 

tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 
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pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja 

sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena 

bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum 

tinggal lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama 

satu tahun lebih lama dari pada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.9 

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu 

hak narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat timbul hambatan-hambatan dalam praktiknya, 

misalnya prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan 

waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau 

ditolak, kemudian melanggar hukum disiplin dalam LAPAS/RUTAN yang 

menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan 

bersyarat dan untuk itu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembebasan 

bersyarat harus terselesaikan secara baik agar hak narapidana dalam mendapatkan 

pembebasan bersyarat benar-benar terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya. 

1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 

dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat 

pula dalam aturan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Pasal 15:
10

  

1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana 

penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya 

                                                           

9 J.E. Jonkers,Hukum pidana Hindia Belanda, Jakarta : PT Bina Aksara, 1946, h. 324. 

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, pasal 15 
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harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. 

Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, 

pidana itu dianggap sebagai satu pidana. 

2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi 

selama masa percobaan. 

3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara 

yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam 

tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 

Pasal 15a:
11

 

1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana 

tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik. 

2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus mengenai 

kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan 

beragama dan kemerdekaan berpolitik. 

3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah 

pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14d ayat (1). 

4) Agar supaya syarat – syarat terpenuhi, dapat diadakan pengawasan 

khusus yang semata – mata harus bertujuan memberi bantuan kepada 

terpidana. 

5) Selama masa percobaan, syarat – syarat dapat diubah atau dihapus 

atau dapat diadakan syarat – syarat khusus baru; begitu juga dapat 

diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat 

diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula diserahi. 

                                                           
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, pasal 15a 
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6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang 

memuat syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal – hal yang 

tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat 

pas baru. 

Pasal 15b:
12

 

Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan 

melakukah hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, 

maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal – hal 

diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat 

tersebut untuk sementara waktu. 

1) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani 

pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya. 

2) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis pelepasan bersyarat 

tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan 

lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa 

percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang 

menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 

tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan 

bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan. 

Pasal 16:
13

 

1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman 

atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat 

terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal 

                                                           
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, pasal 15b 

13 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan, pasal 16 
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terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat 

Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri 

Kehakiman. 

2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal – hal yang 

tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri 

Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat 

asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat 

Dewan Reklasering Pusat. 

3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah 

jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat 

dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan 

yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah 

berbuat hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat 

pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada 

Menteri Kehakiman. 

4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan 

disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan 

pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani 

pidananya mulai hari ditahan. 

Dasar hukum yang lain terdapat dalam 

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: 

Pasal 43:
14

 

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak 

Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

                                                           
14 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 43 
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2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi 

Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang – 

kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 

(Sembilan) bulan. 

3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah 

menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun. 

Pasal 44:
15

 

1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Kepala 

LAPAS. 

2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usulan Kepala 

BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan 

bersyarat. 

Pasal 45:
16

 

1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara 

yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. 

2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik 

secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan 

berkesinambungan. 

Pasal 46:
17

 

                                                           
15 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 44 

16 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 45 

17 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 46 
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 Pencabutan pembebasan besyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana, dan atau Anak Negara 

yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat: 

1) Mengulangi melakukan tindak pidana; 

2) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat, atau 

3) Malas bekerja atau sekolah. 

Pasal 47:
18

 

1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan 

bersyaratnya dicabut, maka: 

a) Masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa 

menjalani pidana, dan 

b) Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan 

bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti 

mengunjungi keluarga 

2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, 

maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS 

dihitung sebagai masa pembinaan. 

3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri.
19

 

Pasal 48 Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, 

                                                           
18 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 47 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, 

dan Pemuka Masyarakat setempat.
20

 

2. Tata Cara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 

Adapun tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat ialah sebagai 

berikut
21

 

a. Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) atau (TPP) Rutan setelah mendengar 

pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari 

wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada 

Kepala Lapas atau Kepala Rutan 

b. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP 

Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepala Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan 

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM memtuskan untuk 

menolak atau menyetujui usulan Pembebasan setelah mempertimbangkan hasil 

sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat 

d. Apabila Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang 

usulan Pembebasan Bersyarat maka dalam waktu jangka paling lama (14)  

empat belas hari sejak diterimanya usul tersebut, memberitahukan penolakan 

itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. 

e. Apabila Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menerima tentang 

usulan Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 

                                                           
20 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 48 

21 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan 
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(empat belas hari) sejak diterimanya usul tersebut, meneruskan usul tersebut 

kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

f. Pembebasan apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul 

Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas 

hari) sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya 

kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. 

g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerima tentang usul Pembebasan 

Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan 

tentang Pembebasan Bersyarat. 

 Peraturan pemerintah mengatur mengenai pembebasan bersyarat yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012. PP Nomor 28 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 28 bulan 7 tahun 

2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim yang in kracht baru 

terkena PP Nomor 28 Tahun 2006 senilai 800 juta wajib dibayar namun 

kebanyakan narapidana tidak dapat membayarnya subsidernya sehingga 

narapidana wajib menjalani hukuman masa pidana pengganti denda sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 masa pidana penjara 

minimal 5 tahun memiliki dan sering dikatakan pasal karet yang bisa dijatuhi 

kepada bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika karena dianggap 

menguasai, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 

untuk pemakai masa pidana penjara maksimal 4 tahun hukum pidana, dikatakan 

pemakai apabila ditemukan narkotika dan alat pakainya dan bisa direhabilitasi, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 masa 

pidana penjara minimal 5 tahun untuk pengedar. Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 secara administratif pembebasan bersyarat hanya diberlakukan 
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kepada narapidana di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun harus membayar subsider 

baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. 

 Implementasi Pembebasan didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI Nomor:01.PK.04-10 Tahun 2007 dan PP 99 Tahun 2012 

mengenai Pembebasan Bersyarat dengan syarat substantif dan syarat administratif 

dapat dilakukan Pembebasan Bersyarat. 

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, PermenkumHAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Surat 

Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat 

strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu 

rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada upaya 

penanggulangan kejahatan. Posisi pemasyarakatan terletak diakhiri dari proses 

sistem peradilan pidana, namun demikian pemasyarakatan mempunyai peranan 

penting dalam proses sistem peradilan pidana, namun demikian pemasyarakatan 

mempunyai peranan penting dalam proses rehabilitasi pelanggar hukum yang 

telah melalui proses peradilan pidana. Hal serupa juga dikatakan oleh J.W. La 

Patra bahwa pemasyarakatan mempunyai peranan untuk mengubah sifat atau 
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sikap pelanggar hukum (terpidana) dan untuk memastikan mereka lebih berhati-

hati terhadap hukum di masa yang akan datang. Berbicara masalah proses 

peradilan pidana tidak terlepas dari lapisan dalam sistem peradilan pidana itu 

sendiri, karena sistem tersebut dibangun dan diproses di dalam masyarakat.  

Dalam pelaksanaan pembinaan hal yang utama adalah bagaimana petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dapat memahami bagaimana sistem pembinaan 

dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan, di samping peningkatan kuantitas dan 

kualitas petugas lembaga pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana 

teknis dalam upaya pembinaan. Pemahaman tersebut sangat penting dan 

mendesak bila melihat banyaknya narapidana yang berada di lembaga 

pemasyarakatan dengan berbagai tindak pidana. Mengingat berkembangan 

berbagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan berkumpulnya berbagai 

perilaku jahat di lembaga pemasyarakatan maka sudah saatnya untuk melakukan 

perbedaan penempatan menurut watak pelaku (narapidana) dan tindak pidana. Hal 

ini penting guna mempermudah pembinaan. 

Penentuan atau kualifikasi Pemakai dan Pengedar Narkotika dalam 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat dari 

rumusan norma hukum atau unsur-unsur perbuatan (perbuatan, akibat dan 

keadaan yang bersangkutan) adalah:
22

 

1. Pemakai Narkotika : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan 

menggunakan Narkotika. 

2. Pengedar Narkotika yaitu : setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menajadi 

                                                           
22 Republic Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika 
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perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika atau menggunakan 

Narkotika pada orang lain /memberikan Narkotika untuk digunakan orang 

lain. Berdasar pada unsur-unsur perbuatan tersebut maka dapat ditentukan 

atau dikualifikasikan tindak pidana Pemakai Narkotika dan tindak pidana 

Pengedar Narkotika. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa dasar 

pertimbangan hakim didapat dari proses pemeriksaaan alat bukti yang sah 

yang dapat membuktikan kebenaran fakta pristiwa dan fakta yuridis yang 

terungkap di persidangan. Dimana dalam pembuktian fakta peristiwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana 

sesuai apa yang didakwakan kepadanya, begitu pula dengan pembuktian 

fakta yuridis, terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinan unsur-

unsur tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. 

Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut 

dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang 

melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi adminstratif dan bahkan dapat 

juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan 

yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995. 

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang 

dijatuhkan kepada narapidana, maka ia dapat diberikan pelepasan bersyarat. 

Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak 

akan melakukan perbuatan yang tidak baik, selain itu boleh juga ditambahkan 

syarat-syarat khusus mengenai kelakuan narapidana asal saja tidak 

mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 

2. Upaya pembinaan narapidana menurut Mazhab Hanafi memberikan sebuah 

gambaran tentang bagaimana seorang yang mabuk dan di berikan hukuman 

cambukan 80 kali, dan mengingatkan seluruh umat Islam agar menjauhi 

segala hal yang memabukkan. Begitupula dalam Undang-Undang 

memberikan edukasi kesadaran bagi narapidana agar tidak mengulangi lagi 

tindakan yang melanggar hukum khususnya menggunakan narkoba atau 

tindak pidana lainnya. 

3.  Pembebasan bersyarat kasus narkotikan dalam pandangan Mazhab Hanafi 

dan Undang-Undang sangat relevan diantara kedua aturan hukum ini sangat 

memberikan dampak yang positif bagi narapidana untuk menjadi lebih baik 
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setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena telah diberikan pelatihan 

atau pendampingan untuk kembali kemasyarakat secara normal. 

B. Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan pembinaan hal yang utama adalah bagaimana petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dapat memahami bagaimana sistem pembinaan 

dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan, di samping peningkatan kuantitas 

dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan 

prasarana teknis dalam upaya pembinaan. 

2. Pemahaman ini sangat penting dan mendesak bila melihat banyaknya 

narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan dengan berbagai tindak 

pidana. Mengingat berkembangan berbagai pelaku tindak pidana yang 

menyebabkan berkumpulnya berbagai perilaku jahat di lembaga 

pemasyarakatan maka sudah saatnya untuk melakukan perbedaan penempatan 

menurut watak pelaku (narapidana) dan tindak pidana. Hal ini penting guna 

mempermudah pembinaan. 

3. Dalam hukum Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan 

pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik 

beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat Pembebasan 

Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan 

untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. 



 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adi Kusno. Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika Oleh Anak, (Umm Press: Malang, 2009). 

Ahmad Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2016). 

Ali Muchtar, “Memperbincankan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam 
Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Jurnal Pendidikan, Hukum 
dan Bisnis, Vol. 3 No. 3, 2016), h. 12 diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 

Arikunto Suharismi, Pahami Kejahatan Narkoba, (Jakarta: Pernada Media, 2017). 
Bahri Syamsul, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008). 

Daniel Bony Sujono AR, Pomentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, 
Cetakan 1 Tahun 1990. 

Dirdjosisworo Soedjono, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Alumni,1987). 

Dirgan Andi Muhammad, “Tinjauan Yuridiss Pembebasan Bersyarat Terpidana 
Menurut PP Nomor 99 Tahun 2012 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan 
Kota Makassar Tahun 2012-2014), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negari Alauddin Makassar, 2015. 

Efendi Josnedi. kamus Istilah Hukum Populer: (Jakarta: Prenadamedia Group). 

Hamzah Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1986). 

Hanum Arial Nurrisyad, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto”, Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Jendral Soedirman, (Purwekerto, 2012). 

Hanum Arinal Nurrisyad, “Pelaksana Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto”, Skripsi (Purwokerto: Fak. HUKUM 
Universitas Jendral Soedirman, 2012). 

Hawari Dadang, pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia, (Jakarta: 
Gema Insani, 2017). 

HR.Muslim Nomor 1579. 

HS. C.I. Harsono, 1995, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. 

http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam- 
hukum-positif-indonesia. Diunduh pada tanggal 27 September 2021 pukul 

http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-
 hukum-positif-indonesia. Diunduh pada tanggal 27 September 2021 pukul 
02.00 Wit 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id diunduh pada tanggal 30 oktober tahun 2021 

http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia
http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia
http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-
http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pinadana-narkotika-dalam-
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

pukul 15:00. 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id diunduh pada tanggal 30 oktober tahun 2021 
pukul 15:00. 

https://tugas2kampus.wordpress.com/2014/04/21/jarimah-tazir/. Diunduh pada 
tanggal 21 Februari 2022 pukul 00.14 Wit. 

Jonkers J.E. Hukum pidana Hindia Belanda, Jakarta : PT Bina Aksara, 1946, h. 324. 
Karya A. Widiada Guna, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, 
Bandung 

KBBI Offline, versi 1.1, Ebta Setiawan (Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III, 2010). 
Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil 
Qur’an, 

Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 
2012). 

Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 
2012). 

Kementrian Agma RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 
2012). 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola 
Pembinaan Narapidana/Tahanan, 
https://rutansambaskalbar.wordpress.com/data-statistik/sepuluh- 
prinsippemasyarakatan/ 

Ma’asum Sumarno, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, 

Ma’asum Sumarno, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, 

Menurut Pasal 1 angka 8 (a) Undang-ndang Nomor 12 taun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun”. 

Menurut Pasal 1 angka 8 (a) Undang-ndang Nomor 12 taun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun”. 

Muhajir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet VIII; Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 1983). 

Mulyadi Lilik, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2015). 

Nento Surya Eka P, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah 
Pentelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakata (Studi Kasus 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Gorontalo Tahun 2012-2014), 
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. 

Nuraeni Eti, Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Putusan Hakim di 
Pengadilan Negeri Yokyakarta, Tesis (Universitas Ahnmad Dahlan, 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

Yokyakarta, 2005). 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. 

Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan 
HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta. 

Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.2.PK. 04-10 Tahun 2007. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Poernomo Bambang, Pelaksanaan, (Pidana Penjara Dengan Sistem 
Pemasyarakatan), Yogakarta : Universitas Gadjah Mada, 1986. 

Pranata Julian. Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya 
Pembinaan Narapidana Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, 
skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018). 

Priyanto Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2011). 

Redaksi Ras, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana (Jakarta: Raih Asa 
Sukses, 2010). 

Redaksi Ras, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidanan. 

Republic Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika 

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 
1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 16 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 43 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 44 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 45 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 46 



 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 47 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, 
pasal 48 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 32 tshun 1999 
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, pasal 15 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, pasal 15a 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, pasal 15b 

Riyan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana 
Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Bandar Lampung), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2019. 

Rosyada Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
cet. 5, 1999). 

Sidiq Sapiudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011). 

Subakti Natangsa Sudaryono, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005. 

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, h. 320. 

Sujatno Adi, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membagun Manusia Mandiri), 
Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 
Jakarta, 2004. 

Sunarso Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004). 

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi 
Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

Susanto Dwianto Bayu, “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama 
Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai 
Pemasyarakatan Klas I Malang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, (Malang, 2013). 

Syatar Abdul.-Chaerul Mundzir. Tokoh dan Ketokohan Imam Mazhab, (Samata: 
Alauddin University Press, Cet I, 2021). 

Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, (Pustaka Mahardika: Yokyakarta, 
2007). 



 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 4 huruf d. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 38. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 
127. Wahbah Az-Zahailu, Fiqhul Islam Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 
Juz 1, 2008). 

Wijayanti Daru, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba,
 (Bantul: Yokyakarta, 2015). 

Yanggo Huzaimah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, cet ke-1 (Jakarta: 
Logos Wacan Ilmu). 

Zahrah Muhammad Abu, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk. (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, cet.12, 2008). 

Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2014 M). 

Zein Satria Effendi, M. Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005). 



 

 

78 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 
M. ILHAM, dilahirkan di Wotu pada tanggal 27 

Oktober 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari 

lima bersaudara, pasangan Bapak Bakhtiar dan Ibu Eja. 

Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 058 

Tete (lulus tahun 2011), melanjutkan SMPN 7 

Polewali Mandar (lulus pada tahun 2013) dan MA 

Izzatul Maarif Tappina (Lulus Tahun 2016), dan 

melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan di UIN Alauddin Makassar pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Pebandingan Mazhab dan Hukum. 

Selama menjalani masa kuliah, Penulis aktif dilembaga internal maupun 

lembaga eksternal. Di lembaga internal, Penulis pernah aktif sebagai Pengurus 

Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari tahun 2017-2019, dan 

puncaknya menjabat sebagai Wakil Sekertaris Umum Dewan Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum pada Periode 2018/2019. Sedangkan pada lembaga eksternal, 

Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kom. Syariah dan Hukum, 

SIMPOSIUM Sul-Sel. 

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha, dan 

support dari berbagai pihak terutama orangtua penulis telah berhasil 

menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan 

tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia 

pendidikan dan dapat diridhoi oleh Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan 

rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul 

“Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan 

Naripidana (Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995”. 




