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SAMBUTAN REKTOR 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
 

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

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Filosofi ‘Uqubah Islamiyah 
Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi dengan Pemidanaan 
dalam Sistem Hukum Indonesia” yang kini hadir di tangan 
pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. 
Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan 
kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh 
kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah 
buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu 
pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang 
Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas. 
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Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

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

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 

 

Makassar, 17 Agustus 2020 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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PENGANTAR PENULIS 
 
 
 

lhamdulillah atas keagungan dan kebesaran Allah 

swt. karena atas petunjuk, taufik, cahaya ilmu dan 

rahmat-Nya sehingga buku ini dapat terwujud 

dengan judul “Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan 

Al-Buti; Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum 

Indonesia”. Salawat dan salam atas junjungan Nabi 

Muhammad saw., yang menjadi suri tauladan bagi umatnya 

dalam segala tingkah laku, tutur kata dan semoga kita 

menjadi pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. 

Amin... 

Buku ini berisi sebuah pemikiran seorang tokoh 

cendekiawan Muslim kontemporer yang bernama 

Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti tentang ontologi 

‘uqubah Islamiyah atau pemidanaan Islam. Tidak terelakkan 

bahwa pidana Islam (al-jinayah), produk masa lalu yang 

tercantum dalam Alquran dan Hadis, yang mendapat 

pertentangan keras dari pihak-pihak yang kurang 

memahami terkait keberlakuannya. Oleh karena itu, penulis 

berusaha mengkritik kalangan yang menentang keberadaan 

pidana Islam terutama dari aspek ‘uqubah-nya. Al-Buti 

mengemukakan bahwa tidak semua hal yang modern itu 

lebih baik dari hal-hal yang berasal dari masa lampau. 

A 
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Bahkan, tidak sedikit yang modern itu menjadi sumber 

malapetaka, dan sebaliknya yang dikatakan kuno itu menjadi 

sumber kehidupan. Dunia menyaksikan bahwa matahari, air, 

bumi dan udara adalah produk masa lampau yang sampai 

saat ini menjadi sumber kehidupan. Matahari yang 

disaksikan hari ini adalah matahari yang disaksikan oleh 

orang-orang yang hidup pada ribuan tahun lalu yang terbit 

dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, sama sekali 

tidak berubah. 

Buku ini juga berusaha mencari titik relevansi antara 

filosofi pemidanaan Islam dan sistem pemidanaan yang 

berlaku di Indonesia. Sekalipun tidak semua titik relevansi 

keduanya saling terkait, akan tetapi titik relevansi antara 

keduanya terdapat dalam nilai ketuhanan/ilahiyah antara 

‘uqubah Islamiyah dan pemidanaan yang berlaku di 

Indonesia. Hak Allah swt. yang termuat dalam keberlakuan 

semangat ‘uqubah Islamiyah, seperti yang diungkapkan oleh 

al-Buti, merupakan salah satu ajaran dalam hukum Islam. 

Begitupun juga dalam pemberlakuan pemidanaan dalam 

sistem hukum Indonesia masih memasukkan unsur 

ketuhanan/ilahiyah karena sumber hukum Indonesia yaitu 

Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan 

sebagaimana yang tersurat dalam Pancasila sila pertama dan 

UUD 1945 pasal 29. 

Buku ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak, 

baik dalam bentuk motivasi berupa bantuan moral maupun 

material dari banyak pihak. Meskipun demikian, tanpa 

bermaksud mengistimewakan orang-orang tertentu, tetapi 

perkenankanlah untuk menyampaikan ucapakan terima 

kasih kepada kedua orang tua penulis, istri dan anak tercinta 
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yang telah memberikan motivasi yang sangat kuat kepada 

penulis. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan 

kesehatan, umur yang panjang, rahmat dan kasih sayang-

Nya kepada mereka yang membantu dalam proses 

penyelesaian buku ini. Selain itu, penulis memberikan 

penghargaan istimewa kepada Rektor UIN Alauddin 

Makassar dengan keberadaan “Program 100 Buku Referensi 

Tahun 2020” ini sebagai usaha mewujudkan dan 

merealisasikan salah satu Panca Cita Rektor dalam bidang 

akademik yaitu “Publikasi yang Aktif”. Penulis juga 

mengapresiasi kepada seluruh panitia yang terlibat dari 

program ini, yang selalu meluangkan waktu dengan penuh 

keikhlasan. Semoga seluruh pihak yang terlibat dan 

membantu dalam program ini bernilai ibadah, mendapatkan 

rahmat, ridho dari Allah swt. 

Penulis sepenuhnya menyadari buku ini memiliki 

kekurangan dan ketidaksempurnaan yang membutuhkan 

masukan. Walaupun demikian, penulis meyakini akan tetap 

memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis tetap 

mengharapkan kritik dan masukan demi kesempurnaan 

buku ini pada masa yang akan datang. 

 

Gowa, 15 Juli 2020 

 

 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1. Deskripsi Masalah 

lquran dan sunnah menjadi pegangan hidup yang 

harus diikuti, ditaati dan dijalankan oleh umat 

Islam. Rasulullah saw diutus untuk merubah secara 

komprehensif dan universal, untuk mereformasi secara total 

kehidupan umat manusia yang mengalami fase ketimpangan 

ketika masa itu. Agama yang dibawa diajarkannya dengan 

penuh aspirasi dan ide tentang tauhid, akhlak mulia dan 

keadilan sosial yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

rasionalitas dan tahapan pertumbuhan sosial saat itu. 

A 
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Rasulullah saw memberikan petunjuk-petunjuk operasional 

dan teladan-teladan nyata melalui sunnahnya. 

Umat Islam menampilkan beragam ekspresi dan 

aktualisasi dalam dimensi ajaran. Dimensi itu melahirkan 

fenomena dan realitas kemajemukan Islam.1 Banyak 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa syariat Islam 

mampu menyatukan dunia secara keseluruhan dengan 

wilayah yang saling berjauhan, suku bangsa yang heterogen, 

kondisi budaya berbeda dan persoalan temporal yang selalu 

berganti.2 Syariat Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap 

masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang 

berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. 

Islam merupakan agama  yang universal (kaffah), 

mengatur segala perilaku kehidupan manusia, tidak hanya 

menyangkut urusan ritual ibadah saja, tetapi urusan sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi juga diatur dalam Islam.3 Oleh 

karena itu, setiap umat Islam harus mengetahui bahwa Islam 

merupakan sistem hidup (way of life) yang harus 

diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek 

                                                 
1Haedar Nashir, ISLAM SYARIAT; Reproduksi Salafiyah Ideologis Di 

Indonesia, I. (Bandung: Mizan, 2013)., h. 5. 
2Yusuf al-Qaradhawi, ’Awamil Al-Sa‘Ah Wa Al-Murunah Fi Al-

Syari‘ah Al-Islamiyah (Kuwait: Majlis al-Wathani wa al-Tsaqafah, 2002)., 
h. 11. 

3Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; 
Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (Makassar: UIN 
Alauddin Makassar, 2012), h. 1. http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/id/eprint/6009. 
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kehidupan tanpa pengecualian. Allah swt berfirman dalam 

QS al-Baqarah/2: 208: 

بِعُوا فَّةً وَلََ تَ تَّ لْمِ كَالس  ا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ 
 ين مُبِ  و  خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam secara keseluruhannya, dan 
janganlah kamu turut langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 
bagimu.”4 

Imam al-Syatibi memaparkan bahwa Syari‘ membuat 

perundang-undangan (tasyri’) itu bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.5 

Pandangan tersebut menganggap bahwa tujuan hukum 

adalah untuk memenuhi kemaslahatan umat manusia yang 

bertitik tolak dari pemahaman bahwa  suatu pembebanan 

hukum (taklif) diciptakan dalam rangka untuk merealisasi 

kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah swt 

yang tidak memiliki tujuan. Apabila hukum itu tidak 

memiliki tujuan, berarti membebankan sesuatu yang tidak 

dapat dilaksanakan oleh mukalaf. 

                                                 
4Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya, 1st ed. 

(Bandung: J-ART, 2004)., h. 33. 
5Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II 

(Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003)., h. 30. 
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Hukum Islam mencakup ruang lingkup yang luas.6 

Pembidangan hukum yang dikandung Al-quran menjadi dua 

macam. Pertama, hukum-hukum bidang ibadah seperti salat, 

puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan yang menghubungkan 

manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum-hukum bidang 

muamalah seperti berbagai macam akad, ‘uqubat, jinayat 

dan yang tidak termasuk ibadah serta dimaksudkan untuk 

menjalin hubungan antara mukalaf, baik itu perorangan, 

kelompok ataupun masyarakat.7 Hukum Islam tidak hanya 

mengatur tentang hubungan manusia dan Allah swt, tetapi 

mengatur hubungan manusia dan manusia lain, manusia dan 

benda, serta manusia dan negara. Kehidupan manusia terus 

mengalami perkembangan dan kemajuan pada setiap zaman. 

Hukum Islam mengontrol setiap perkembangan dan 

kemajuan yang dihadapi oleh manusia, karena hukum Islam 

memiliki karakteristik yang dinamis pada setiap tempat dan 

waktu (salih likulli zaman wa makan). 

Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara seiring dengan kemajuan budaya dan iptek 

semakin kompleks bahkan multikompleks. Perilaku tersebut 

jika ditinjau dari hukum, ada perilaku yang dapat 

dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang 

tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan 

norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Perilaku yang 

                                                 
6Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, I. (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)., h. 357.  
7Abdul Wahhab Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadis, 

2002)., h. 35-36. 
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tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.8 

Perilaku yang tidak sesuai norma itu menyebabkan 

terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 

manusia. Penyelewengan tersebut diklaim oleh masyarakat 

sebagai suatu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan dalam 

kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu 

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, serta negara. 

Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit 

diberantas secara tuntas. 

Syariat Islam adalah wahyu Allah swt yang diturunkan 

kepada Muhammad saw untuk disampaikan kepada 

umatnya. Syariat Islam bukan sebuah teori belaka, tetapi 

ajaran Ilahi yang dipelajari dan diberlakukan untuk 

menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat 

serta kesinambungan antara kewajiban dan hak. Syariat 

Islam berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia sampai 

akhirat, tetapi jika Syariat Islam diberlakukan pada suatu 

negara, keberlakuannya hanya bagi umat Islam di negara 

tersebut. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu 

hukum merupakan  sebuah teori yang dikemukakan ahli 

hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di 

masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak 

                                                 
8Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, III. (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008)., h. 1. 
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disebut sebagai sebuah teori melainkan prinsip yang wajib 

diberlakukan.9 

Penerapan syariat Islam yang memprioritaskan pada 

pendekatan budaya dilaksanakan dengan jalan infrastruktur 

berbasis politik, yang mendasarkan pada kesadaran dan 

tradisi hukum yang menjadi bagian integral dalam entitas 

kehidupan masyarakat. Akan tetapi, diperlukan legalitas dari 

pelaksana kebijakan dalam negara agar memiliki 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap norma, 

perilaku dan interaksi dalam kehidupan masyarakat, baik 

individu maupun kelompok.10 

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar 

hukum. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.11 

Dengan demikian, putusan pengadilan merupakan dasar 

yang penting bagi cerminan keadilan di Indonesia, termasuk 

                                                 
9Ichtijanto, Pengembangan Teori Hukum Islam Di Indonesia; 

Perkembangan Dan Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)., 
h. 95. 

10Cik Hasan Bisri, “PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI 
INDONESIA: PENDEKATAN STRUKTURAL DAN KULTURAL,” in 
Kontroversi Pelaksanaan Syari’at Islam Di Indonesia, ed. Cik Hasan Bisri, I. 
(Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung, 2018)., h. 54. 

11Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan., h. 33. 
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putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana dan 

pemidanaan. 

Umat Islam di Indonesia bagian terbesar dari bangsa 

Indonesia. Bahkan, umat Islam mencerminkan bagian 

terbesar dari bangsa Indonesia. Hak sejarah umat Islam di 

Indonesia sudah sepuluh abad hadir, tumbuh, berkembang 

dan ajarannya memasyarakat. Penjajahan asing dilakukan 

oleh Barat dan Jepang yang berlangsung selama tiga 

setengah abad, sekalipun disertai usaha keras mencairkan 

nilai-nilai Islam yang ada dalam norma-norma kehidupan 

rakyat, tidak mampu mencabut akar budaya hukum Islam 

yang tertanam dalam kepribadian bangsa Indonesia. Hukum 

Islam sebelum kedatangan penjajah asing diterima dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia, diupayakan 

dipangkas sedikit demi sedikit sampai akhirnya tertinggal 

(selain hukum ibadah).12 Hanya sebagian saja hukum Islam 

yang berlaku ketika kedatangan penjajah asing. Akan tetapi, 

hukum Islam berfungsi mempertahankan dan memelihara 

semangat anti penjajahan dan kezaliman. 

‘Uqubah Islamiyah merupakan syariat Allah swt yang 

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara 

materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia 

untuk melaksankannya. Konsep kewajiban asasi dalam 

                                                 
12Ali Yafie, “Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Umat,” in 

Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1996)., h. 93. 
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syariat Islam yaitu menempatkan Allah swt sebagai 

pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 

maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang bertugas 

sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah 

Allah swt Perintah Allah swt ditunaikan untuk kemaslahatan 

dirinya dan orang lain. 

Kedudukan ‘uqubah Islamiyah mendukung eksistensi 

Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan 

dunia internasional. Spirit dan semangat ‘uqubah Islamiyah 

dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya 

di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau 

sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari 

hukum pidana nasional Indonesia.13 

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan sekadar 

sebagai pembalasan (retribution) semata, tetapi memiliki 

tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (deterrence) dan 

perbaikan (reformation), serta mengandung tujuan 

pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat.14 Tujuan 

pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam 

penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia. Keistimewaan hukum Islam 

tergambar dalam prinsip, teori, dan kaidah perundang-

                                                 
13Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan 

Sanksi Pidana Islam,” Diktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.  
14Satria Efendi M. Zein, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan 

Permasalahan Penerapannya Masa Kini,” in Mimbar Hukum (Jakarta: al-
Hikmah, 1996)., h. 32. 
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undangan yang terdapat pada syariat Islam yang 

kebenarannya universal. 

Hukum yang bersumber dari ajaran Islam semakin 

banyak dikaji oleh para ahli hukum, dan ditransformasikan 

ke dalam hukum nasional, baik secara tekstual maupun 

nilai-nilai atau roh spirit yang terkandung di dalamnya. Hal 

itu, dikarenakan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dipandang sudah tidak layak 

pakai memerlukan pembaharuan. Hukum warisan Belanda 

yang penerapannya kurang memberikan efek jera kepada 

para pelaku kejahatan atau orang yang melakukan tindak 

pidana. Oleh sebab itu, transformasi hukum Islam dalam 

bentuk ‘uqubah menarik untuk dipertimbangkan. 

Sebagian masyarakat hanya mengetahui keberadaan 

kisas, potong tangan, dan rajam dari sudut pandang yang 

sempit. Masyarakat tersebut mengganggap bahwa hukuman 

tersebut sangat kejam. Akan tetapi, jika dipahami bahwa 

hukuman itu memberikan dampak positif, masyarakat 

bersyukur dengan keberadaan hukuman tersebut. 

Ayat Alquran yang membahas masalah pidana hanya 

berkisar lebih 30 ayat.15 Beberapa ayat dari 30 tersebut yang 

menjelaskan tentang eksekusi mati dan hukuman fisik 

lainnya. Kebanyakan dari ayat tersebut menjelaskan tentang 

tata cara pelaksanaan eksekusi agar efektif dan tujuan yang 

mulia dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Jika hal itu 

                                                 
15Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh., h. 35. 
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dipertimbangkan secara menyeluruh, berlebihan yang 

menuduh Alquran dengan aturan pemidanaannya sebagai 

kitab yang sadis dan umat Islam sebagai kanibal. Tuduhan 

tersebut subyektif, tanpa mendalami nilai-nilai 

kemaslahatan yang terkandung dalam setiap aturannya. 

Firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 179: 

  نَ مْ تَ ت َّقُو لَّكُ ابِ لَعَ لْبَ الأ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةن ياَ أوُلِ 
Terjemahan: 

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu hai orang-orang yang berakal 
supaya kamu bertakwa.”16 

Garansi kehidupan dalam ayat tersebut menjadi 

jaminan terhadap penegakan hukuman kisas dengan 

ketentuan yang ketat dan tidak terdapat syubhat 

didalamnya. Pernyataan yang menuding sanksi pidana kisas 

sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia (HAM) 

sebaiknya dikaji ulang, karena yang terbukti melanggar HAM 

adalah orang yang sengaja membunuh orang lain tanpa 

alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Perlindungan 

dan pemeliharaan terhadap pembunuh merupakan 

pelanggaran HAM masyarakat yang merasa terancam 

keamanan jiwanya. Oleh karena itu, dengan pemberlakuan 

kisas tersebut, Allah swt menjamin terwujudnya kehidupan 

yang didambakan oleh manusia. Tujuan pemidanaan dalam 

Islam bukan dilatarbelakangi oleh dendam, kemarahan, dan 

                                                 
16Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 28. 
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hawa nafsu para penegak hukum dalam menjatuhkan 

hukuman sesuai dengan kemampuannya, tetapi bertujuan 

sebagai pembelajaran hukum bagi seluruh masyarakat. 

Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) 

merupakan asas yang mendasari bahwa seseorang yang 

dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah 

sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan 

menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. 

Hukum pidana di Indonesia perlu mengalami 

pembaharuan. Upaya pembaharuan hukum pidana dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang 

saat ini dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan 

KUHP warisan zaman kolonial Belanda, memerlukan bahan 

kajian komparatif yang kritis. Pengamatan dari sudut 

pandang perbandingan hukum, sistem hukum pidana 

menurut KUHP yang berasal dari zaman Belanda (termasuk 

bagian dari hukum civil law system atau the Romano-

Germanic family), yang berorientasi pada nilai-nilai 

individualisme/liberalisme, bukan satu-satunya sistem atau 

konsep untuk memecahkan masalah hukum. Ada konsep 

atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk 

memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di 

Indonesia. Dengan demikian, sepatutnya dilakukan kajian 

perbandingan atau kajian alternatif.17 

                                                 
17Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, III. 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)., 35-36. 
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Salah satu kajian alternatif yang mendesak dan sesuai 

dengan ide pembaharuan hukum nasional dewasa ini adalah 

kajian terhadap yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat 

dan hukum agama (Islam). Karakteristik masyarakat 

Indonesia bersifat monodualistik18 dan pluralistik19. Sumber 

hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, 

perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut hukum 

tradisional dan agama. Kajian komparatif tersebut menjadi 

kebutuhan dan keharusan. 

‘Audah menjelaskan bahwa syariat Islam dan hukum 

positif sama pendiriannya dalam menetapkan hukum 

jarimah pembunuhan (al-qatl), melukai (al-jarh) dan 

pemukulan (al-dharb) dengan berbagai bentuk dan cara 

                                                 
18Monodualistik adalah manusia diciptakan sebagai makhluk 

individu yang mempunyai hak yang hakiki dan sebagai makhluk sosial 
yang berinteraksi dalam masyarakat. Maksud manusia sebagai makhluk 
individu yaitu manusia mempunyai jati diri sendiri. Setiap manusia 
mempunyai suatu perbedaan yang membedakan antara satu dan lainnya, 
lalu menjadikan manusia tidak ada yang sama. Manusia sebagai makhluk 
sosial yaitu manusia yang tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Manusia 
saling membutuhkan antara satu dan lainnya. 

19Pluralistik adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan 
keanekaragaman dan suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta 
dalam keanekaragaman. Contoh, bangsa Indonesia mengakui bahwa 
Negara Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-
bangsa, adat budaya, bahasa, agama, dan lainnya. Hal ini merupakan 
suatu kenyataan dan keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. 
Keanekaragaman tersebut harus didudukkan secara proporsional dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernilai sebagai aset negara, 
bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Pluralitas merupakan 
sunnatullah. 
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melakukannya. Perbedaan keduanya terletak pada jenis 

penjatuhan sanksi atau pemidanaan (‘uqubah) yang 

ditetapkan oleh keduanya terkait jarimah tersebut.20 

Hukum pidana merupakan hukum delik yang diancam 

dengan hukuman pidana atau serangkaian peraturan yang 

mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Islam 

menempuh dua macam cara dalam mengatur masalah 

pidana, yaitu menetapkan hukuman berdasarkan nash dan 

menyerahkan penetapannya kepada penguasa (uli al-

amri).21 Cara pertama, Islam tidak memberikan kepada 

penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Alquran dan 

sunah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana tersebut22 

berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena 

perubahan ruang dan waktu. Bagian tersebut yang 

membedakan antara hukum pidana menurut syariat Islam 

dan hukum pidana yang berlaku dewasa ini di berbagai 

negara termasuk Negara Republik Indonesia. Cara kedua, 

Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk 

                                                 
20’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II, II. (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013)., h. 6. 
21Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; 

Fikih Jinayah, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)., h. 6. 
22Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan, 

yaitu tindak pidana zina, tindak pidana qadzf (menuduh zina), tindak 
pidana pencurian, tindak pidana perampokan, tindak pidana 
perampokan, tindak pidana minum minuman keras, tindak pidana 
riddah (keluar dari Islam), pemberontakan, dan 
pembunuhan/penganiayaan.   
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menetapkan macam-macam tindak pidana dan 

pemidanaannya. Alquran dan sunah hanya memberikan 

ketentuan-ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan 

kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa 

setiap perbuatan yang merugikan, baik individu maupun 

masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus 

dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk 

kelompok ini, fukaha menamakannya dengan jarimah takzir. 

Hukumannya disebut hukuman takzir. 

Hukuman takzir tersebut ketentuannya diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap 

berpedoman kepada dasar-dasar yang ditetapkan oleh 

Alquran dan sunah dengan tujuan mencegah manusia agar 

tidak membuat kekacauan dan kerusakan. 

Beberapa hukuman yang tercantum dalam hukum 

positif khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) Indonesia yang bersifat menakut-nakuti dan 

mencegah timbulnya kerusakan dan kekacauan itu 

merupakan sebagian dari bentuk hukuman takzir. Akan 

tetapi, hal itu tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam hukum positif (KUHP) itu seluruhnya 

merupakan hukum syar‘i. Penyebabnya adalah karena 

hukum pidana positif khususnya KUHP Indonesia tidak 

mencantumkan kejahatan-kejahatan dengan ancaman yang 

berat seperti dalam Alquran dan sunah. Hukum pidana 

positif mencantumkan dan menetapkan hukuman terhadap 
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kejahatan-kejahatan yang lain, bukan dengan hukuman yang 

ditetapkan oleh Al-quran dan sunnah.23 

Contoh yang menjadi bukti kebenaran tersebut bahwa 

hukum pidana positif pada umumnya tidak menghukum 

orang-orang yang meninggalkan salat atau puasa, karena hal 

itu tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana. Contoh lain 

dalam hukum pidana positif pada umumnya tidak 

mengancam dengan hukuman terhadap hubungan kelamin 

di luar nikah yang dilakukan oleh perjaka dan gadis dengan 

sukarela. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman 

apabila ada unsur perkosaan atau dilakukan oleh orang-

orang yang mempunyai suami atau istri. Contoh lain tentang 

pidana pencurian, hukum Islam memandangnya sebagai 

tindak pidana yang berbahaya. Dengan demikian 

hukumannya ditetapkan oleh syariat yaitu hukum potong 

tangan. Firman Allah swt dalam QS al-Ma’idah/5: 38: 

ا نَكَالَ اءً بِاَ كَسَبَ مَا جَزَ يَ هُ يْدِ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أَ 
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزن حَكِيمن 

Terjemahan: 

‘’Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.’’24 

                                                 
23Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah., 

h. 12. 
24Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya., h. 165. 
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Hukum positif (KUHP Indonesia) hanya menghukum 

pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara 

maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

sembilan ratus rupiah (Rp. 900). Hal itu tercantum dalam 

Pasal 362 KUHP Indonesia, yaitu: 

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk memilikinya secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian 
pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah”25 

Hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, bukan hukum 

syar‘i untuk tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat. 

Menurut hukum agama bahwa hukuman untuk tindak 

pidana pencurian adalah potong tangan jika memenuhi 

unsur atau takzir jika tidak memenuhi tetapi terbukti 

bersalah. Hukuman dalam KUHP Indonesia untuk pencurian 

tersebut bisa digolongkan kepada hukuman takzir dalam 

tindak pidana yang tidak mencapai batas minimal (nisab) 

pencurian yang dikenakan potong atau pencurian itu tidak 

memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan. 

Setiap kejahatan yang tidak memenuhi syarat untuk 

dikenakan hukuman hudud, hukumannya adalah takzir 

meskipun hukumannya ditetapkan oleh agama. 

                                                 
25Solahuddin, Kitab Undang-Undang; Hukum Pidana, Acara Pidana 

Dan Perdata, II. (Jakarta: Visimedia, 2008)., h. 86. 
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Penegakan hukum di Indonesia sering berat sebelah. 

Faktanya, para penegak hukum lebih berani, lebih ganas dan 

lebih tegas kepada pihak-pihak lemah yang tidak memiliki 

kekuatan hukum. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa 

penegakan hukum di Indonesia tidak diberlakukan secara 

merata. Kasus pencurian sandal jepit, kakao dua biji, pisang, 

semangka, serta masih banyak yang lainnya merupakan 

contoh kecil yang dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 

maksimal tuntutan lima tahun penjara. Pada kasus korupsi 

yang merupakan pencurian yang merugikan negara, 

dihukum dengan hukuman yang tidak pantas. 

Tujuan utama pemidanan (‘uqubah) adalah untuk 

memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan 

menjaga manusia dari hal-hal yang merusak. Islam sebagai 

rahmat bagi semesta alam (rahmatan li al-‘alamin) memberi 

petunjuk dan pelajaran kepada manusia.26 Hukuman yang 

ditetapkan untuk memperbaiki individu dan menjaga 

masyarakat serta ketertiban sosial. Allah swt menetapkan 

ketetapan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. 

Pemidanaan itu memiliki dasar, baik dari Alquran, sunah, 

maupun lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk 

menetapkan hukuman. 

                                                 
26’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I, h. 456; Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya 
Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, II. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1997)., h. 25. 
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Banyak kalangan yang anti menegakkan syariat Islam 

(dalam hal ini pidana Islam), yaitu yang menganggapnya 

sebagai fenomena kemunduran dan keterbelakangan. Secara 

khusus, kalangan tersebut melihat bahwa ada beberapa 

hukum pidana yang ditetapkan bersifat kejam dan biadab. 

Hal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang yang 

modern dan berperadaban.27 Bahkan, pemikir muslim 

kontemporer yang memahami syariat sebagai sesuatu yang 

berkembang dan inovatif, dalam lingkup yang ditimbulkan 

dari tujuan syariat, batasan kemaslahatan yang harus 

dipelihara dan diprioritaskan. Termasuk dalam hal ini 

Muhammad Sa‘id Ramadhan al-Buti. 

Al-Buti berbeda dengan pemikir Islam pada umumnya 

yang berpandangan bahwa hukum Islam berupa potong 

tangan, kisas, rajam dan lain sebagainya sudah tidak relevan 

lagi untuk konteks saat ini. Al-Buti menjelaskan bahwa 

hukum Islam berupa potong tangan, kisas, rajam dan lain 

sebagainya adalah hukum yang tetap relevan untuk konteks 

saat ini dan seterusnya.28 Al-Buti mengkritik kalangan 

modernis yang memberi contoh kontradiksi maslahat dan 

teks dalam hal ini kasus potong tangan. Kalangan modernis 

secara terang-terangan menyatakan bahwa kemaslahatan 

                                                 
27Ahmad Al-Raisuni, Al-Ijtihad: Al-Nash, Al-Waqi, Al-Mashlahah 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 2000)., h. 27. 
28Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; 

Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-
‘Ashr (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)., h. 13-15. 

http://tanbihun.com/fikih/usulfikih/mengenal-sumber-hukum-islam/
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harus didahulukan meskipun berseberangan atau 

bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh teks. 

Al-Buti menolak anggapan pada kaidah yang 

menguraikan “dimana ada kemasalahatan, maka itu adalah 

hukum Allah” (ainama wujidat al-mashlahah fatsamma 

syar’ullah), termasuk bagi kalangan yang melakukan upaya 

pembatasan, spesifikasi, dan kompromi terhadap teks-teks, 

jika kemaslahatan tidak masuk dalam konteks nas 

tersebut.29 Al-Buti menjelaskan bahwa kemaslahatan bukan 

dalil yang berdiri sendiri, melainkan nas syariat yang 

menjadi patokan hakikat kemaslahatan. Bukan pula istilah 

kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penetapan hukum 

dan penafsiran teks. Begitu pula al-maslahat al-mursalah 

tidak berpengaruh sama sekali terhadap teks meskipun 

dilakukan spesifikasi dan pembatasan.30 Oleh karena itu, al-

Buti melihatnya dalam pengertian tradisional bahwa al-

maslahat al-mursalah adalah cabang dari qiyas (kias). Secara 

tegas al-Buti menolak pandangan yang menyatakan 

maslahat sebagai dalil yang berdiri sendiri. 

Al-Buti mengemukakan bahwa tidak semua hal yang 

modern itu lebih baik dari hal-hal yang berasal dari masa 

lampau. Bahkan, tidak sedikit yang modern itu menjadi 

sumber malapetaka dan sebaliknya yang dikatakan kuno itu 

menjadi sumber kehidupan. Dunia menyaksikan bahwa 

                                                 
29Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Min Al-Fikr Wa Al-Qalb, II. 

(Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1972)., h. 100. 
30Al-Buti, Min Al-Fikr Wa Al-Qalb, h. 101-103. 
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matahari, air, bumi dan udara adalah produk masa lampau 

yang sampai saat ini menjadi sumber kehidupan. Matahari 

yang disaksikan hari ini adalah matahari yang disaksikan 

oleh orang-orang yang hidup pada ribuan tahun lalu yang 

terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, sama 

sekali tidak berubah. 

Setiap bangsa termasuk Indonesia memiliki penilaian 

mengenai berat tidaknya tindak pidana serta pemidanaan 

yang dikenakan. Dengan demikian, penilaian tersebut masih 

relatif, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sesuatu 

yang dianggap sebagai masalah kecil oleh suatu bangsa 

terkadang seuatu itu merupakan masalah yang besar 

menurut penilaian bangsa lain. Tindak pidana yang menurut 

suatu bangsa telah pantas mendapatkan hukuman mati, 

belum tentu pantas dalam pandangan bangsa lain. Oleh 

karena itu, Islam sebagai agama wahyu yang universal, 

menggariskan ketentuan-ketentuan baku berupa hukuman-

hukuman yang sesuai dengan prinsip keseimbangan, baik 

keseimbangan alam, keseimbangan manusia dan juga 

keseimbangan hidup. Jangan sampai hukuman yang 

diberikan itu melampaui batas hukuman yang semestinya 

diperoleh, atau sebaliknya hukuman itu kurang dari 

ketentuan yang sepantasnya diperoleh. 

Al-Buti mengutarakan bahwa kalangan yang menilai 

‘uqubah dalam pidana Islam adalah hukuman yang kejam 

dan bengis merupakan penilaian yang bersumber dari 

kesimpulan yang terlalu gegabah. Kalangan yang memiliki 
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pandangan demikian itu hanya melihat hukuman dalam 

pidana Islam dari satu sisi saja, yaitu dari sisi potong 

tangannya atau dari sisi rajamnya, tidak melihat secara utuh 

dari sisi-sisi yang lain. Misalnya waktu hukuman tersebut 

dapat dilaksanakan, proses yang harus dilalui dan apakah 

hukuman tersebut satu-satunya hukuman yang harus 

dijalankan tanpa ada alternatif hukuman pengganti jika 

tindak pidana itu terkait dengan hak adami.31 

Al-Buti tidak setuju jika yang dilakukan oleh Khalifah 

‘Umar32 dikatakan sebagai suatu tindakan yang keluar dari 

ketentuan teks (nas) karena lebih mempertimbangan faktor 

kemaslahatan atau maqasid al-syari‘ah. Hal itu yang 

seringkali disalahpahami oleh sebagian pemikir muslim 

kontemporer dengan menjadikan ijtihad ‘Umar tersebut 

sebagai legitimasi pembenar upaya keluar dari kungkungan 

teks. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok 

masalah dalam buku ini adalah pemikiran Ramadhan al-Buti 

tentang filosofi al-‘uqubat al-Islamiyah dan relevansinya 

dengan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. 

                                                 
31Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud Bainaha 

Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 18. 
32‘Umar bin al-Khattab pernah membebaskan seorang pencuri 

dari hukuman potong tangan dengan alasan waktu itu tengah terjadi 
musim paceklik (kelaparan), sehingga memaksa orang itu untuk 
melakukan pencurian. Hukuman bebas yang diberikan oleh ‘Umar 
kepada dua pelaku tindak pidana tersebut tidak lain dikarenakan adanya 
syubhat yang dapat menghalangi diterapkannya suatu hukuman. 

http://tanbihun.com/bebas/kebekuan-berfikir-umat-islam/
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Beberapa sub permasalahan yang dapat ditarik dari pokok 

permasalahan tersebut yaitu esensi al-’uqubah al-Islamiyah 

menurut al-Buti, karakteristik pemidanaan yang berlaku di 

Indonesia, relevansi ‘uqubah al-Islamiyah menurut al-Buti 

dan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia. 

Ruang lingkup pembahasan adalah menggali 

pandangan al-Buti tentang pemidanaan Islam (al-‘uqubah al-

Islamiyah), kritikan al-Buti mengenai sistem pemidanaan 

dewasa ini, dan kritik terhadap sistem penerapan hukuman 

yang berlaku di Indonesia terutama kasus pidana berat yang 

menjadi perbincangan masyarakat. 

 

2. Studi Terdahulu 

Beberapa karya yang menjadi rujukan utama dalam 

penyempurnaan karya ini, antara lain: 

a. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti dalam al-

‘Uqubat al-Islamiyah; Wa ‘Aqduh al-Tanaqud 

Bainaha wa Baina ma Yusamma bi Thabi‘ihi al-

‘Ashr. Kitab tersebut menjadi rujukan utama dalam 

karya ini. Kitab tersebut memiliki jumlah halaman 

sedikit, tetapi memberikan sumbangsih yang besar 

untuk memurnikan kembali hukum Islam 

terutama dalam hukum pidana. 

b. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti dalam 

Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah. 

Kitab tersebut tidak secara spesifik menjelaskan 
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lebih jauh tentang konsep ‘uqubah, tetapi melalui 

kitab tersebut al-Buti banyak memberikan 

gagasan-gagasan tentang maslahat yang menjadi 

tujuan dari hukum Islam. 

c. ‘Abd al-Qadir ‘Audah dalam al-Tasyri‘ al-Jina’i al-

Islami; Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh‘i. Kitab 

tersebut terdiri dari dua juz yang membahas 

secara luas tentang hukum pidana Islam yang 

dilengkapi dengan kaidah-kaidah pidana Islam. 

Kitab tersebut juga berusaha membandingkan 

hukum pidana Islam dan hukum positif. Akan 

tetapi, kitab tersebut tidak memberikan sedikit 

banyak tentang pemikiran al-Buti. 

d. Muhammad Abu Zahrah dalam al-Jarimah wa al-

‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami. Kitab tersebut terdiri 

dari dua jilid. Jilid pertama menjelaskan secara 

gamblang tentangal-jarimah dan buku kedua 

menjelaskan tentang ‘uqubah yang disertai dengan 

kaidah-kaidah fikih tentang pemidanaan 

(‘uqubah). 

e. ‘Azuz ‘Ali: Maqasid al-‘Uqubah fi al-Syari’ah al-

Islamiyah. Tulisan tersebut diterbitkan dalam 

salah satu jurnal di Aljazair tahun 2011 M.33 

Tulisan tersebut menguraikan pentingnya 

                                                 
33Azuz Ali, “Maqashid Al-‘Uqubah Fi Al-Syari’Ah Al-Islamiyah,” al-

Akadimiyah li al-Dirasat al-Ijtima’iyah wa al-Insaniyah 7, no. 1 (2011). 
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keberlakuan al-‘uqubat al-Islamiyah dari aspek 

maslahat. Bahkan, menyinggung pandangan al-

Buti, tetapi hanya satu gagasan saja. 

f. Topo Santoso dalam Asas-asas Hukum Pidana 

Islam. Buku tersebut mengurai asas-asas dan 

pengembangan pidana Islam. Buku ini tidak 

menguraikan sedikit pun gagasan al-Buti. 

g. Muh. Thahir: Maslahat dalam Hukum Pidana Islam; 

Analisis Komparatif terhadap Pembaruan Hukum 

Pidana Nasional. Disertasi tersebut menguraikan 

permasalahan tentang konsep maslahat yang 

membicarakan tentang kebutuhan dasar manusia 

sebagai al-maqasid al-syari‘ah yang mendasari 

setiap penemuan hukum. Hukum pidana Islam 

disyariatkan untuk menjamin terpeliharanya 

kemaslahatan tersebut. 

 

3. Landasan Teori 

Beberapa landasan teori yang digunakan dalam buku 

ini antara lain: 

Teori al-‘Uqubah al-Islamiyah versi al-Buti dengan 

mengutamakan Kemaslahatan. 

Al-Buti memberikan penekanan dengan keberlakuan 

al-‘uqubah al-Islamiyah merupakan hak preogratif Allah swt 

dengan pertimbangan dan mengutamakan maslahat 

terhadap manusia, sebagai bentuk pembalasan secara 
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mutlak kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan 

yang termuat dalam nas, dan sebagai bentuk pertobatan 

pelaku dengan penjatuhan sanksi dalam pidana Islam. 

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan agama 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat.34 Tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan umum 

dengan cara menjadikan hukum paling utama serta sesuai 

dengan kebutuhan dan maslahat mukalaf. Maslahat 

merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

memutuskan beberapa hukum agama. 

Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Imam al-

Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan 

daruriyat (primer), kebutuhan hajiyat (sekunder) dan 

kebutuhan tahsiniyat (pelengkap).35 

Teori Pemidanaan dalam Negara Hukum Indonesia 

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum juga 

mengalami perkembangan termasuk di Indonesia. Segala 

fenomena yang berkembang dalam masyarakat ikut 

memengaruhi hukum yang ada sebelumnya. Setiap otoritas 

negara termasuk Indonesia membuat pembaruan hukum 

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, termasuk 

                                                 
34Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II., h. 30. 
35Abdurrahman Kasdi, “MAQASYID SYARI’AH PERSPEKTIF 

PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT,” YUDISIA 
5, no. 1 (2014): 47–63. 
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kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang lebih 

modern. 

Penjelasan tentang pemidanaan dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia memiliki empat golongan 

teori, yaitu: 

a. Teori pembalasan/ absolut/ imbalan 

Teori tersebut membenarkan pemidanaan karena 

seseorang yang melakukan tindak pidana, terhadap pelaku 

pidana mutlak diadakan pembalasan berupa hukuman 

dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi 

terpidana. 

b. Teori relatif 

Teori tersebut membenarkan pemidanaan kepada 

tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. Keberadaan ancaman pidana dimaksudkan untuk 

menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau 

untuk prevensi umum. 

c. Teori gabungan 

Teori tersebut mendasarkan pemidanaan kepada 

perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. 

d. Teori negatif 

Teori tersebut dipelopori oleh Hezelwinkel. Suringa 

mengatakan bahwa kejahatan tidak boleh dilawan dan 

musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling 

berhak untuk memidanakan makhluk-makhluk-Nya. 
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Keberlakuan pemidanaan di Indonesia merupakan hak 

mutlak negara dalam penjatuhan pemidanaan, pembalasan 

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai 

pencegahan dan perlindungan terhadap kejahatan yang 

terjadi, bentuk perbaikan terhadap pelaku secara khusus 

dan masyarakat secara umum, dan sebagai bentuk 

perlindungan sosial dengan penjatuhan pemidanaan. 

Teori Keadilan dalam ‘Uqubah Islamiyah dan Pemidanaan 

Fitrah manusia menginginkan untuk hidup di 

masyarakat yang berkeadilan. Keadilan merupakan suatu 

cita-cita luhur yang lahir dari hati nurani manusia. Keadilan 

merupakan kualitas ideal yang diharapkan tercipta dalam 

mewarnai kehidupan bersama, suatu kehidupan setiap 

anggota masyarakat dalam hidup berbangsa yang rukun, 

saling memerlukan dan saling mendukung, tidak ada yang 

berlaku aniaya dan tidak ada pula yang diperlakukan aniaya. 

Keadilan merupakan syarat bagi tercipta kesempurnaan 

pribadi, standar kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

jalan terdekat menuju kebahagiaan akhirat. Dengan kata 

lain, bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat universal, 

yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu serta 

dibutuhkan oleh setiap kelompok umat manusia kapanpun 

dan di manapun berada. 

Keadilan asas yang penting dalam hukum Islam. 

Keadilan sebagai asas semua asas hukum Islam. Kedudukan 
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dan fungsi kata keadilan disebut oleh Alquran lebih dari 

seribu (1.000) kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu 

pengetahuan.36 Banyak ayat yang memberikan informasi 

tentang keadilan. Dengan demikian, keadilan adalah asas, 

titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam. 

Secara eksplisit di dalam Alquran dan sunnah banyak 

ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena 

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-hak 

sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjamin keselamatan 

agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, 

kehormatannya), keselamatan akalnya dan sarana pokok 

dalam menjamin terlaksananya hal tersebut adalah tegaknya 

suatu keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Konteks global dan modern saat ini, isu keadilan dapat 

dikatakan sesuatu yang sangat langka dan “sulit” diperoleh, 

padahal keadilan adalah merupakan dambaan bagi setiap 

manusia, dengan kata lain keadilan adalah kebutuhan 

manusia secara fitrawi, sehingga Alquran yang merupakan 

rujukan bagi setiap sendi kehidupan manusia tidak luput 

membicarakan tentang keadilan tersebut. Salah satu firman 

Allah swt dalam QS al-Nahl/16: 90: 

                                                 
36Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan 

Tata Hukum Islam Di Indonesia, XVI. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2011)., h. 128-129. 
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وَيَ ن ْهَى   ذِي الْقُرْبَ اءِ إِيتَ نِ وَ سَاإِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْ 
 رُونَ عَلَّكُمْ تَذكََّ كُمْ لَ عِظُ  يَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran”.37 

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah swt 

menyeru dan memerintahkan kepada umat Islam untuk 

berlaku baik dan adil dengan menunaikan hak-hak orang 

lain dan menghukum orang yang tersalah dengan seadil-

adilnya. 

 

4. Bangunan Metodologi 

Jenis penelitian dalam buku ini adalah deskriktif 

analitis, karena mengakomodasi bentuk dan ide-ide dan 

gagasan-gagasan dalam pengolahan data. Penelitian 

deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, berlangsung pada saat ini atau lampau.38 Inti buku 

adalah mendeskripsikan pandangan Ramadan al-Buti yang 

                                                 
37Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya., h. 415. 
38Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, III. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)., h. 59. 
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diperoleh dari hasil pengolahan data secara deskriktif 

melalui data secara kepustakaan. 

Pendekatan dalam buku ini adalah pendekatan 

normatif dan falsafah hukum pidana Islam. Hukum pidana 

Islam tidak banyak dipahami secara benar oleh masyarakat, 

bahkan umat Islam sendiri. Secara teoretis, hukum pidana 

Islam itu untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis 

sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, tidak 

demikian. Secara yuridis formal, hukum pidana Islam 

berlaku jika hukum itu diundangkan oleh negara. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan metode 

library research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan 

dilakukan melalui studi kepustakaan.39 Sumber data yang 

dipelajari adalah Alquran, sunah, kitab yang berjudul al-

‘Uqubat al-Islamiyah; Wa ‘Aqduh al-Tanaqud Bainaha wa 

Baina ma Yusamma bi Thabi‘ihi al-‘Ashr dan kitab-kitab yang 

relevan karya Ramadhan al-Buti, serta KUHP Indonesia. 

Sumber kedua adalah buku-buku lain yang menyangkut 

permasalahan yang dibahas dan dikaji yang berasal dari 

jurnal-jurnal bereputasi, abstrak hasil penelitian dan 

lainnya. 

 

 

 

                                                 
39Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan 

Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)., h. 34-35. 
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BAB II 

BIOGRAFI RAMADHAN AL-BUTI 

 

 

 

1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga 

l-Buti bernama lengkap Muhammad Sa‘id bin Mula 

Ramadhan bin ‘Umar al-Buti. Al-Buti lahir pada 

tahun 1929 M/1347 H di wilayah Butan, Turki. Al-

Buti berasal dari suku Kurdi dan memiliki keluarga cerdas 

dan taat beragama. Ayahnya, Syekh Mula Ramadhan40 

                                                 
40Syekh Mula Ramadhan adalah ulama rabbani yang saleh, tidak 

melihat Islam sebagai sumber argumentasi palsu, melainkan suatu 
ajaran untuk penyempurnaan ruhani. Setiap hari dilaluinya dengan 
membaca Alquran, salat tahajud, zikir, wirid, melakukan munajat, 
menahan diri, dan zuhud. Mula wafat pada Selasa pagi bertepatan 
dengan 20 Syawal 1410 H/ 15 Mei 1990 M. pada usia 104 
tahun.Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Hadza Walidi: Al-Qishshat Al-

A 
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adalah salah seorang tokoh ulama besar di Turki dan Syam. 

Al-Buti pindah ke Damaskus, Suriah, bersama ayahnya 

setelah peristiwa kudeta41 oleh Mustafa Kemal al-Taturk 

saat berusia empat tahun. Guru pertama baginya adalah 

ayahnya. Ayahnya pula yang menanamkan pendidikan yang 

bermanfaat dan membesarkannya dengan wawasan 

keilmuan yang tinggi. Al-Buti memiliki minat yang tinggi 

terhadap ilmu pengetahuan dan ingatan yang kuat karena 

kecerdasannya.42 

Al-Buti adalah anak kedua dan satu-satunya anak laki-

laki dari empat bersaudara. Kakak perempuannya bernama 

Zainab yang berusia tiga tahun lebih tua dari al-Buti. Kedua 

adiknya bernama Ruqayyah dan Na‘imah. Ketiga saudarinya 

meninggal pada usia yang relatif muda. Zainab meninggal 

pada usia 12 tahun. Ruqayyah wafat pada usia bayi yaitu dua 

tahun. Na‘imah meninggal pada umur tujuh tahun.43 Ibunya 

                                                                                                         
Kamilah Hayat Al-Syikh Mula Ramadhan Al-Buthi Min Wiladatih Ila 
Wafatih, IX. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)., h. 67-68 dan 170. 

41Peristiwa kudeta tersebut terjadi pada tahun 1933 M yang 
dilakukan oleh Mustafa Kemal al-Taturk di Turki. Al-Buti hijrah bersama 
ayahnya ke Damaskus untuk menghindar dari langkah-langkah 
sekulerisasi yang digagas oleh Mustafa Kemal. Al-Buti bersama 
keluarganya menyusuri Halwat, al-Hasaka, Dar al-Zor, al-Raqqa, al-
Hama, dan Hims menuju Damaskus, lalu bermukim di dekat Mesjid Rukn 
al-Din. 

42Muhammad Wahdini, “POLITIK MODERAT : Studi Pemikiran 
Muhammad Sa ’ Id Ramadhan Al-Buthi,” Sosiologi Agama 14, no. 1 
(2020): 77–2020; Negara Islam, “Pemikiran Al-Buthi Tentang 
Problematika Dakwah,” Mediakita 3, no. 1 (2019). 

43Al-Buti, Hadza Walidi: Al-Qishshat Al-Kamilah Hayat Al-Syikh 
Mula Ramadhan Al-Buthi Min Wiladatih Ila Wafatih., h. 55. 



Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti 

(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia) 

 

~ 33 ~ 

 

meninggal pada akhir tahun 1942 M karena sakit. Usia al-

Buti ketika itu 13 tahun. Syekh Mula Ramadhan pun 

menikah dengan seorang wanita salihah dari keluarganya di 

Turki. Pernikahan kedua tersebut dikaruniai dua putri, yakni 

Zainab dan Khadijah.44 

Al-Buti dinikahkan oleh ayahnya dengan saudara 

perempuan dari istri kedua ayahnya yang umurnya lebih tua 

13 tahun dari al-Buti. Pada awalnya, al-Buti menolak 

maksud ayahnya tersebut. Bukan karena masalah usia yang 

terlampau jauh, tetapi al-Buti merasa belum siap menjalin 

rumah tangga. Ayahnya menjawab keengganan al-Buti 

tersebut dengan membacakan kitab Ihya ‘Ulum al-Din karya 

Imam al-Gazali tentang pentingnya pernikahan. Al-Buti 

menyadari penolakan terhadap kemauan ayahnya 

merupakan bagian dari pembangkangan dan kedurhakaan 

kepada ayahnya. Oleh karena itu, al-Buti pun menyetujui 

niat sang ayah untuk dijodohkan dengan adik kandung istri 

ayahnya.45 

Al-Buti dikarunia empat anak (tiga laki-laki dan satu 

perempuan) dari pernikahan tersebut. Anak pertamanya, 

Muhammad Taufiq Ramadhan al-Buti kini menjadi dosen di 

Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. Al-Buti menikah 

yang kedua kalinya, tetapi berlangsung kurang dari tiga 

                                                 
44Al-Buti, Hadza Walidi: Al-Qishshatx Al-Kamilah Hayat Al-Syikh 

Mula Ramadhan Al-Buthi Min Wiladatih Ila Wafatih., h. 55. 
45Abdul Mukit, “Pendidikan Akidah; Telaah Pemikiran Muhammad 

Sa’id Ramdlan Al-Buthi,” TAWAZUN 8, no. 1 (2015): 1–26. 
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tahun karena sang istri wafat. Kecintaan dan pujian al-Buti 

terhadap istri keduanya tersebut diabadikan dalam bukunya 

Min al-Fikr wa al-Qalb dengan subjudul Amirah: al-Hulm al-

Ladzi Tafa bi Kiyanihi Itsnain wa Arba‘in Syahran. Al-Buti 

pun menikah untuk ketiga kalinya dengan salah satu wanita 

salihah. Al-Buti dikaruniai tiga anak laki-laki dari pernikahan 

ketiga tersebut.46 

 

2. Karir dan Karya al-Buti 

Guru pertama bagi al-Buti adalah ayahnya. Ayahnya 

menanamkan pendidikan sejak kecil dan membesarkannya 

dengan wawasan keilmuan serta disiplin yang ketat. Al-Buti 

dianugerahi kecerdasan dan daya ingatan yang 

mengagumkan. Al-Buti menamatkan hafalan Alquran dalam 

waktu enam bulan pada usia enam tahun dan hafal Alfiyah 

Ibn Malik dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.47 

Ayahnya sangat gembira dengan keberhasilan al-Buti 

menuntaskan hapalan Alquran dalam waktu enam bulan. 

Bahkan, ketika itu ayahnya mengadakan perayaan besar 

untuk merayakan kegembiraan dan wujud rasa syukur yang 

dicapai oleh putranya. Ayahnya pun memberikan hadiah 

kepada guru mengaji al-Buti sebesar empat lira emas.48 

                                                 
46Mohammad Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan 

Al-Buti (Banjarmasin: Antasari Press, n.d.)., h. 27. 
47Al-Buti, Hadza Walidi: Al-Qishshat Al-Kamilah Hayat Al-Syikh 

Mula Ramadhan Al-Buthi Min Wiladatih Ila Wafatih., h. 56. 
48Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti., h. 

28-29. 
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Al-Buti menamatkan pendidikan al-Ibtidaiyah, lalu 

ayahnya mendaftarkan al-Buti di Ma‘had al-Taujih al-Islami 

di daerah Maidan, Damaskus, dengan pengawasan seorang 

mahaguru al-‘Allamah Syekh Hasan Habannakah al-Maidani. 

Syekh Hasan mengetahui pada diri al-Buti terdapat 

kecerdasan yang menonjol. Oleh karena itu, Syekh Hasan 

memperhatikan dan menjadikannya fokus pengawasan. Al-

Buti dapat menamatkan pendidikan ma‘had dan meraih 

ijazah al-Tsanawiyah al-Syar‘iyah pada tahun 1953 M/1373 

H.49 

Al-Buti meneruskan pendidikannya dengan spesialisasi 

Ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar di 

Kairo sampai memperoleh ijazah Licence (Lc) pada tahun 

1955 M/1357 H. Al-Buti mengikuti pendidikan diplomanya 

(setingkat S2) di Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1965 

M/1395 H, al-Buti menyelesaikan program doktornya di 

Universitas al-Azhar dengan predikat mumtaz syarf ‘ula. Al-

Buti menulis disertasi  yang berjudul Dhawabit al-Mashlahah 

fi al-Syari‘ah al-Islamiyah dan mendapatkan rekomendasi 

dari Universitas al-Azhar sebagai karya tulis yang layak 

dipublikasikan.50 

                                                 
49 Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002)., h. 13. 
50Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti; 

Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts Wa 
Maqalat Mihdah Ilaih., h. 13-14. 
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Al-Buti menguasai berbagai disiplin ilmu. Secara 

khusus, al-Buti menekuni sastra dan mempelajari filsafat 

dan ilmu debat untuk menghadapi pemikiran para atheis 

dan ahli bid’ah karena mencintai keluhuran ajaran Islam. 

Berbagai dialog yang menghadirkannya menjadi bukti 

bahwa al-Buti adalah tipikal ulama pemikir yang tenang, 

memiliki ketajaman analisis dan kedalaman pandangan.51 

Al-Buti menjadi dosen pada Fakultas Syariah di 

Universitas Damaskus. Al-Buti meraih gelar profesor52 pada 

tahun 1975 M/1405 H. Al-Buti menjadi wakil dekan di 

Universitas Damaskus, lalu menjadi dekan pada tahun 1977 

M/1407 H. Al-Buti sering menghadiri berbagai muktamar 

penting dunia Islam seperti di Aljazair, Arab Saudi, Emirat 

Arab, Bahrain, dan Turki serta belahan lain dunia Barat. Al-

Buti pernah menjabat sebagai anggota Lembaga Kajian 

Peradaban Islam (‘Adhuw al-Majlis al-Malaki li Buhuts al-

Hadharah al-Islamiyah) milik kerajaan di Yordania dan 

anggota Majelis Tertinggi (‘Adhuw al-Majlis al-A‘la) di 

Oxford.53 

Al-Buti aktif memberikan pengajian di beberapa masjid 

di Damaskus. Pengajian minggu malam kitab al-Hikam li 

‘Athaillah al-Sakandari dan kamis malam kitab Riyadh al-

                                                 
51M. Ilham, “Konstruksi Maslahat Muhammad Sa’id Ramadhan Al-

Buthi Dan Implikasinya Terhadap Wacana Ijtihad Kontemporer” 
(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020)., h. 35. 

52Profesor merupakan pangkat dosen tertinggi di perguruan 
tinggi; guru besar; mahaguru.  

53Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 
Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 14. 

http://tanbihun.com/tasawwuf/filsafat/filsafat-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-ilmu-pengetahuan/
http://tanbihun.com/usulidin/klasifikasi-islam-dalam-pandangan-syaikh-ahmad-rifai/
http://tanbihun.com/tasawwuf/hikmah/dunia-hanya-senilai-tetesan-air-kencing/
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Shalihin li al-Imam al-Nawawi di Masjid al-Iman Damaskus 

selalu dipenuhi oleh ribuan kaum muslimin.54 

Al-Buti memiliki karya yang banyak, di antaranya:55 

a. Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin Ma‘a Muqaddimah 

fi Bayani Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha’ wa Ahammiyah 

Dirasah Fiqh al-Muqarin. 

b. Al-Islam Maladz Kull al-Mujtama‘at al-Insaniyah; 

Limadza wa Kaifa? 

c. Al-Jihad fi al-Islam; Kaifa Nafhamuh? wa Kaifa 

Numarisuh? 

d. Al-‘Uqubat al-Islamiyah; Wa ‘Aqduh al-Tanaqud 

Bainaha wa Baina Ma Yusamma Bithabi‘ih al-‘Ashr. 

e. Hurriyah al-Insan fi Zhill al-‘Ubudiyatih li Allah. 

f. Al-Islam wa al-‘Ashr; Tahdiyat wa Afaq. 

g. Al-Islam wa Musykilat al-Syabab. 

h. Ushul al-Fiqh; Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah. 

i. Ila Kull Fatat Tu’minu bi Allah. 

j. Allah am al-Insan; Ayyuhuma Aqdar ‘ala Ri‘ayah 

Huquq al-Insan. 

k. Al-Insan Musayyar am Mukhayyar. 

l. Al-Insan wa ‘Adalah Allah fi al-Ardh. 

                                                 
54Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 14. 
55Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti, h. 31-

36.; Wahdini, “POLITIK MODERAT : Studi Pemikiran Muhammad Sa’id 
Ramadhan Al-Buthi.”, h. 84-86. 

http://tanbihun.com/usulidin/klasifikasi-islam-dalam-pandangan-syaikh-ahmad-rifai/
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m. Urubah min al-Taqniyah ila al-Ruhaniyah; 

Musykilah al-Jasr al-Maqthu‘ (Alismutirips Ot 

Ygolonhcet Mrof Eporue). 

n. Bathin al-Ism; al-Khathr al-Akbar fi Hayah al-

Muslimin. 

o. Tajribah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Mizan al-Bahts. 

p. Al-Tagyir, Mafhumuh wa Thara’iquh. 

q. Haqa’iq ‘an Nasy’ah al-Qaumiyah. 

r. Al-Hukm al-‘Atha’iyah; Syarh wa Tahlil. 

s. Hiwar Haul Musykilat Hadhariyah. 

t. Al-Hiwar Sabil al-Ta‘ayusy Ma‘a al-Ta‘addud wa al-

Ikhtilaf. 

u. Dirasat Qur’aniyah. 

v. Difa‘ ‘an al-Islam wa al-Tarikh. 

w. Al-Din wa al-Falsafah aw Baini wa Baina Ra’is Qism 

al-Falsafah. 

x. Zawabi‘ wa Asdad Wara’ Kitab al-Jihad fi al-Islam. 

y. Al-Sabil al-Wahid fi Zahmah al-Ahdas al-Jariyah. 

z. Al-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah, La 

Madzhab Islami. 

aa. Siyamund bin al-Adgal; Min Rawa’i‘ Qashash al-

Syu‘ub. 

bb. Syakhshiyat Istauqafatni. 

cc. Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari‘ah al-Islamiyah 

(disertasi). 

dd. ‘Aisyah Umm al-Mu’minin. 

ee. Al-‘Aqidah al-Islamiyah wa al-Fikr al-Mu‘ashir. 
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ff. ‘Ala Thariq al-‘Udah ila al-Islamiyah; Rasm li Minhaj 

wa Hill li Musykilat. 

gg. Fiqh al-Sirah. 

hh. Fi Sabil Allah wa al-Haqq. 

ii. Qadhaya Fiqhiyah Mu‘asharah. 

jj. Kubra al-Yaqiniyat al-Kauniyah; Wujud al-Khaliq wa 

Wazifah al-Makhluq. 

kk. Kalimat fi Munasabat. 

ll. Al-Lamadzhabiyah; Akhthar Bid‘ah Tuhaddid al-

Syari‘ah al-Islamiyah. 

mm. Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min ‘Ilm al-Ushul. 

nn. Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqarin. 

oo. Madkhal ila> Fahm al-Juzur; Man Ana? wa Limadza? 

wa Ila Aina? 

pp. Al-Madzhab al-Iqtishadi baina al-Syuyu‘iyah wa al-

Islam. 

qq. Al-Mar’ah baina Tugyan al-Nizham al-Garbi wa 

Lata’if al-Tasyri‘ al-Rabbani. 

rr. Mas’alah Tahdid al-Nasl; Wiqayatan wa ‘Ilajan. 

ss. Masyru‘ Ijtima‘iyah. 

tt. Ma‘a al-Nas; Misywarat wa Fatawa. 

uu. Min Asrar al-Manhaj al-Rabbani. 

vv. Min Rawa’i‘ al-Qur’an; Ta’ammulat ‘Ilmiyah wa 

Adabiyah fi Kitab Allah ‘Azza wa Jalla. 

ww. Min al-Fikr wa al-Qalb. 

xx. Min al-Mas’ul ‘an Takhalluf al-Muslimin? 
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yy. Man Huwa Sayyid al-Qadr fi Hayah al-Insan? 

zz. Manhaj Tarbawi fi al-Qur’an. 

aaa. Manhaj al-Hadharah al-Insaniyah fi al-Qur’an. 

bbb. Naqdh Auham al-Madiyah al-Jadliyah; al-

Diyalkitikiya. 

ccc. Hadza Ma Qultuh Amam Ba‘dh al-Ruasa’ wa al-

Muluk. 

ddd. Hadza Musykilatuhum. 

eee. Hakadza Falnad‘u ila al-Islam. 

fff. Wa Hadza Musykilatuna. 

ggg. Yugalitunaka Idz Yaqulun. 

Beragam buku tersebut diterbitkan oleh al-Buti selama 

kiprah intelektual dalam kapasitasnya sebagai ulama 

kontemporer. Karya-karyanya tidak hanya dinikmati di 

Timur Tengah, tetapi banyak dikaji di Eropa dan Asia. Hal itu 

dikarenakan karya-karyanya banyak diterjemahkan ke 

dalam berbagai bahasa asing, seperti Bahasa Inggris, 

Perancis, Jerman, Malaysia dan Indonesia. 

Semangat menulis al-Buti tidak memudar. Al-Buti pada 

usia lanjut pun masih aktif menulis buku dan karya-karya 

ilmiah sebagai respon terhadap isu-isu aktual dalam kajian 

keislaman. Semangat menulis tersebut merupakan bagian 

dari misi da‘wah bi al-qalam-nya, selain merupakan 

panggilan hati untuk menyebarkan ilmu kepada umat Islam 

yang butuh kepada ilmu pengetahuan, serta upaya untuk 

meluruskan syubhat dan kerancuan yang sengaja 
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dimunculkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan atau 

menyimpangkan pemahaman syariat Islam. 

Al-Buti mengemukakan terkait semangatnya itu dalam 

salah satu karyanya: 

وَإِنِ لَأَسْأَلُ نَ فْسِي: مَاالَّذِي يُُْسِكُنِِ الْيَ وْمَ عَلَى الْكِتَابةَِ وَ 
هَا أَكْثَ رُ مَِّا كُنْتُ أتََ وَقَّعُ التَّأْليِْفِ؟ أمََّ  ا الشَّهْرَةُ فَ قَدْ نلِْتُ مِن ْ

وَ أَطْمَعُ وَ أمََّا الْمَالُ فَ قَدْ اكَْرَمَنِِ اللهُ مِنْهُ بِاَ يفُِيْضُ عَنِ 
الْْاَجَةِ,وَ أمََّا ثَ نَاءُ النَّاسِ فَ قَدْ ناَلَنِِ مِنْهُ مَا لََ أَسْتَحِقُّ وَقَدْ 

راً أنََّهُ شَئن لََ ثََرََةَ وَلََ طعَْمَ فِيْهِ إِلََّ أَنْ يَكُوْنَ وَجَدْتُ أَخِي ْ 
 دُعَاءُ أَخَ مُسْلِمٍ لِ مِنْ خَلْفِ سِحَافِ الْغَيْبِ 56

Maksudnya: 

Saya bertanya kepada diriku: apa yang 
mendorongku untuk menulis dan menulis 
dewasa ini? Kalau untuk popularitas sungguh 
saya mendapatkannya lebih dari yang saya 
harapkan dan bayangkan. Kalau untuk harta 
kekayaan, sungguh Allah swt 
menganugerahkanku lebih dari yang saya 
butuhkan. Kalau untuk dihormati orang, sungguh 
saya memperoleh lebih dari yang layak saya 
terima. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa 
semua keinginan yang saya sebut tadi itu sia-sia 
dan hampa kecuali seuntai doa yang dihadiahkan 
kepada saya oleh seorang Muslim yang tidak saya 
kenal. 

                                                 
56Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Al-La Madzhabiyah, 

Akhthar Bid’ah Tuhaddid Al-Syari’ah Al-Islamiyah (Damaskus: Dar al-
Farabi, 2005)., h. 193. 
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Al-Buti memiliki gaya akademis dan sentuhan pribadi 

yang luar biasa. Al-Buti tidak berhubungan dengan Michael 

Gilsenn yang menulis tentang ‘tipe ideal’ seorang alim yang 

menegaskan otoritasnya secara murni melalui pengetahuan 

yang diperoleh dan bukan melalui karakter individualnya, 

yang mengalami proses pendidikan obyektif dan tidak 

ditentukan oleh selera dan kebutuhan personal. Akan tetapi, 

al-Buti menunjukkan kecerdasan kegamaannya dengan 

suasana kehidupan pribadinya. 

 

3. Tokoh yang Berpengaruh terhadap Pemikiran al-Buti 

Perkembangan intelektual al-Buti dimulai dari 

keluarganya yang mengalami proses ‘Syrianisasi’. Etnis 

Kurdi57 mendominasi latar belakang sosial dan kulturnya 

pada awal kehidupannya. Al-Buti tidak mengingkari 

kekurdiannya dan mempertahankan minatnya dalam 

mengkaji bahasa dan sastra Kurdi. Pada usia 20 tahun, al-

Buti berhasil menerjemahkan kisah romantis karya penyair 

Kurdi Ahmad al-Khani tentang percintaan antara Mamu dan 

Zain. Sebuah kisah cinta romantis yang ditulis berbentuk 

syair itu, lalu diubah menjadi bentuk narasi dengan bahasa 

yang indah. Roman yang berjudul Mamuzain tersebut 

                                                 
57Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang 

sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal 
sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, 
Suriah dan Turki. 
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menjadi buku roman best seller di Timur Tengah, bahkan 

dicetak lebih 20 kali.58 

Kondisi lain yang dialami al-Buti adalah lingkungan 

pedesaan Anatolia59 yang tercerabut dan kemiskinan 

lingkungan orang tuanya membuat suatu perasaan keadilan 

sosial yang kuat dalam dirinya. Hal itu melatarbelakangi al-

Buti mengecam ketimpangan sosial, ekonomi dan keuangan 

masyarakat Suriah. Oleh karena itu, al-Buti melakukan 

hubungan dengan al-Ikhwan al-Muslimin Suriah, yang secara 

politis kuat pada masa itu.60 Akan tetapi, bentuk simpatinya 

dengan beberapa cita-cita al-Ikhwan al-Muslimin bukan 

berarti sebagai bentuk kerjasama atau ikut terlibat dalam 

tindakan-tindakan al-Ikhwan al-Muslimin yang militan. Al-

Buti mengutuk pembunuhan oleh pengikut al-Ikhwan dan 

serangan pada pemerintahan dan kantor-kantor Partai 

Ba’ats61 yang terjadi pada tahun 1979 M. 

                                                 
58Berdasarkan keterangan al-Buti dalam wawancara yang dipandu 

Jasim al-Muthawwi‘ pada acara yang bertajuk ‘ulama’ mubdi’un, 
mengungkap seputar perjalanan intelektual al-Buti. Lihat situs 
www.alolamaa.com, diakses pada Ahad 13 Januari 2013. 

59Anatolia juga disebut dengan nama latin Asia Minor adalah 
sebuah kawasan di Asia Barat Daya yang kini dapat disamakan dengan 
bagian Asia negara modern Turki. 

60Andreas Christmann, Cendikiawan Muslim dan Pemimpin Umat; 
Syekh Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti dalam Jhon Cooper, Ronald R. 
Nettler dan Mohammed Mahmoud, Islam and Modernity: Muslim 
Intellectuals Respond. Terj. Wakhid Nur Effendi dengan Judul Pemikiran 
Islam (Jakarta: Erlangga, 2000)., h. 55. 

61Partai Ba’ats didirikan pada 7 April 1947. Partai tersebut terdiri 
dari beberapa partai politik yang mewakili sisi politik gerakan Ba’ats. 
Pada awalnya partai  tersebut berfungsi sebagai partai Pan-Arab dengan 

http://www.alolamaa.com/
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Selain ayahnya, tokoh yang memengaruhi kehidupan 

intelektual dan pribadi al-Buti adalah Syaikh Hasan 

Habannakah al-Maidani, gurunya ketika di Ma‘had al-Taujih 

al-Islami di Maidan. Al-Buti mengagumi keberanian gurunya 

tersebut karena penolakan sang guru terhadap 

pemerintahan sekuler Partai Ba’ats yang mulai berkuasa 

pada tahun 1963 M. Syaikh Hasan dikenal sebagai aktor 

pemimpin protes di Damaskus pada tahun 1973 M terhadap 

draf pertama sebuah konstitusi baru yang menyebut Islam 

sebagai sumber utama perundang-undangan. 

Sosok lain yang berpengaruh adalah seorang 

intelektual dan tokoh pemimpin spritual yang muncul dalam 

kehidupan al-Buti yaitu Badi‘ al-Zaman Sa‘id al-Nursi. Al-Buti 

menganggap al-Nursi sebagai salah seorang propagandis 

politik dan agama yang berpengaruh pada akhir 

kekhalifahan Turki Utsmani dan Turki Republik. Pada tahun 

1958 M, al-Buti berhasil menerjemahkan autobiografi al-

Nursi dari bahasa Kurdi ke Bahasa Arab.62 

Meskipun al-Buti tidak bersentuhan secara langsung 

dengan al-Gazali tetapi tidak dipungkiri bahwa al-Buti juga 

terpengaruh dengan sosok ulama yang multidispliner 

tersebut. Kekaguman al-Buti terhadap al-Gazali juga 

diungkapkannya dalam bukunya, Syakhshiyat Itstauqafatni. 

Bahkan, al-Buti sering disebut sebagai Gazali al-‘Ashr (al-

                                                                                                         
cabang di beberapa negara. Partai tersebut mulai memegang kekuasaan 
di Suriah pada 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang. 

62Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Syakhshiyat Itstauqafatni, 
VII. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008)., h. 155. 
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Gazali masa kini), karena gagasan pemikiran dan 

argumentasi-argumentasi yang kuat dan mendalam setiap 

disiplin ilmu pengetahuan seperti Imam al-Gazali. 

Sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah 

ayahnya. Bahkan, hampir semua urusan kehidupan al-Buti, 

mulai dari pendidikan hingga pernikahan ditentukan dan 

diatur oleh ayahnya.63 Bagi pembaca biografi ayahnya dalam 

Hadza Walidi atau This Is My Father menangkap kesan itu. 

Al-Buti berusaha selalu menaati setiap ucapan ayahnya 

dalam berbagai hal. Meskipun hal itu bertentangan dengan 

hati nuraninya kadang-kadang. Seperti, ketika diputuskan 

untuk belajar di Ma‘had al-Taujih al-Islami, dilanjutkan ke 

Universitas al-Azhar, hingga perjodohan dengan adik 

kandung ibu tirinya. Ketaatan dan kepatuhan kepada 

ayahnya itu, menurut pengakuan al-Buti menjadi 

kesuksesannya pada fase-fase kehidupan intelektual 

berikutnya. 

 

4. Manhaj Pemikiran al-Buti 

Konsep atau gagasan manhaj ijtihad al-Buti dalam 

merespon persoalan kekinian adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                 
63Al-Buti, Hadza Walidi: Al-Qishshat Al-Kamilah Hayat Al-Syikh 

Mula Ramadhan Al-Buthi Min Wiladatih Ila Wafatih., h. 141. 
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Nas Alquran dan Sunah 

Al-Buti dalam menjawab persoalan-persoalan hukum 

kekinian yang diajukan lebih dahulu mendasarkan pada nas 

agama, baik berupa Alquran maupun sunah untuk 

menetapkan hukumnya. Secara aplikatif, al-Buti mencarikan 

dalil-dalilnya dari Alquran atau sunah lebih dahulu, jika 

tidak ditemukan, al-Buti berpaling pada metodologi 

pengambilan hukum (istinbat) dari dalil-dalil lainnya.64 

Pendekatan al-Buti dalam interpretasi nas agama 

adalah melalui metode bayani. Metode istinbath bayani 

tersebut merupakan pola penalaran hukum yang bertumpu 

pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik).65 Metode 

istinbath bayani juga disebut metode literal (thariqah 

lafzhiyah), karena metode tersebut ditujukan terhadap teks-

teks syariat berupa Alquran dan sunah untuk mengetahui 

cara lafal-lafal kedua sumber itu, menunjuk kepada hukum-

hukum yang dimaksudkannya. Dengan demikian, dasar dari 

metode tersebut adalah analisis lafal Alquran dan sunah 

dengan berawal dari pemahaman kaidah-kaidah bahasa 

Arab.66 

                                                 
64Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti., h. 

104. 
65Ali Hasballah, Ushul Al-Tasyri‘ Al-Islami (Kairo: Dar al-Ma’arif, 

n.d.)., 173. 
66Bazro Jamhar, “Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam 

Penetapan Hukum Islam; (StudiPemikiranUshûl Fiqh Sa’id Ramadhan Al-
Bûthi)” (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)., h. 73. 
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Al-Buti mengeluarkan hukum berdasarkan teks-teks 

otoratif dengan jalan tafsir al-nusus (interpretasi teks). Oleh 

karena itu, metode yang digagas para pakar ushul klasik 

diklaim masih mumpuni dalam merespon problematika 

kontemporer. Ulama klasik merumuskan metode itu sesuai 

dengan karakteristiknya yang unik yakni melalui 

pendekatan kebahasaan yaitu bahasa Arab sebagai objek 

kajian utamanya.67 

Mengaplikasikan pertimbangan maslahat 

Al-Buti menulis disertasi yang berhasil diterbitkan 

menjadi buku berjudul Dhawabith al-Mashlahah fi al-

Syari‘ah al-Islamiyah yang berkaitan dengan konsep 

maslahat tersebut. Al-Buti dalam buku tersebut menyingkap 

posisi maslahat dan batas-batasnya dalam syariat Islam. 

Oleh karena itu, maslahat yang keluar dari batas-batas 

tersebut bukan maslahat hakiki yang layak dijadikan 

pertimbangan dalam penetapan hukum. 

Al-Buti menguraikan pada pengantar bukunya: 

إِنَّ الْمَصَالِحَ فِِ الشَّريِْ عَةِ الِإسْلََمِيَّةِ مُنْضَبِطةَن وَ مََْدُوْدَةن 
ضْطِراَبِ أَوِ  يْعِ أَطْراَفِهَا,ِ بِاَ لََ يدَعُْ مَََالًَ لِلَِْ مِنْ جََِ

رُكُ الْغُمُوْضِ فِِ فَ هْمِهَا, وَ   مَرْتَ بَةن فِِ أنَْ وَاعِهَا تَ رْتيِْبًا لََ يَ ت ْ
نَ هُمَا,وَ مُتَ فَر عَةن  أَيُّ سَبِيْلٍ للِت َّنَاقُضِ أَوِ التَّدَاخُلِ فِيْمَا بَ ي ْ

                                                 
67Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti., h. 

105. 
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مِنْ أَصْلِ راَسِخٍ مَتِيٍْ مُسْتَقِرٍّ ثاَبِتٍ فِِ قَ لْبِ كُل  مُؤْمِنٍ 
هِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَصْلن يَ تَأَسَّسُ صَادِقٍ أَلََ وَ هُوَ الْعُبُ وْدِيَّةِ للِ  

تِى وَنُسُكِى  عَلَى مَبْدَءٍ مِنْ قَ وْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْ اِنَّ صَلَ 
. فَأَنِّ  لِوَسَائِلِ التَّلََعُبِ  وَ مََْيَاىَ وَ مَِاَتِى لِله رَب  الْعَالَمِيَْ

هَا وَ هِيَ مُنْضَبِطَ  ةن مِنْ حَيْثُ وَ الْعَبْثِ أَنْ تُسَل لَ إلِيَ ْ
الْأَسَاسِ الَّذِى تَ قُوْمُ عَلَيْهِ,وَ مِنْ حَيْثُ الْفُرُوْعِ الَّتِِ 

قِيْقِ فِيْمَا بَ يَْ أنَْ وَاعِهَا68  تَشْمُلُهَا,وَ مِنْ حَيْثُ الت َّرْتيِْبِ الدَّ
Maksudnya: 

Maslahat dalam syariat Islam dari segala sisinya 
memiliki batas-batas nalar jelas yang tidak 
meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam 
memahaminya, tersusun secara rapi yang tidak 
memungkinkan terjadi kontradiksi di antara 
bagian-bagiannya, serta terbangun dalam dasar 
yang kuat dan menancap dalam hati setiap 
mukmin sejati yaitu sifat penghambaan diri 
kepada Allah swt, sebuah prinsip yang terbangun 
dari firman Allah swt dalam QS al-An‘am/6:162 
“Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, 
hidup dan matiku adalah milik Allah Tuhan 
semesta alam”. Dengan demikian, tidak mungkin 
ada yang dapat mencoba bermain-main dalam 
masalah ini. Oleh karena maslahat memiliki 
batas-batas yang jelas, baik dari aspek pondasi, 
masalah-masalah yang dicakupnya maupun 
urutan-urutan secara sistematis antara bagian-
bagiannya. 

                                                 
68Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Dhawabit Al-Mashlahah Fi 

Al-Syari‘at Al-Islamiyah, IV. (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.)., h. 30. 
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Al-Buti mengemukakan bahwa maslahat dalam istilah 

ulama syariat adalah manfaat yang dituju Syari‘ untuk 

hamba yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta kekayaan. Manfaat adalah 

kenikmatan dan yang menjadi medianya serta menolak rasa 

sakit dan yang menjadi penyebabnya.69 Berdasarkan hal itu, 

maslahat yang dikehendaki oleh ulama usul adalah maslahat 

yang kembali kepada maksud Tuhan bukan maksud 

manusia. Manusia memiliki standar berbeda-beda dalam 

menilai suatu kemaslahatan dan cenderung memenuhi 

kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan 

kemaslahatan umum. Bahkan, sesuatu yang dinilai mafsadat 

oleh agama dinilai mafsadat oleh manusia kadang-kadang. 

Al-Buti mengajukan kesimpulan bahwa maslahat dapat 

dinilai sebagai maslahat hakiki jika memenuhi lima batas 

(dhawabit). Kelima batas-batas maslahat tersebut secara 

detail sebagai berikut70: 

a. Maslahat itu mencakup tujuan agama 

b. Maslahat itu tidak bertentangan dengan Alquran 

c. Maslahat itu tidak menyalahi sunah 

d. Maslahat itu tidak bertentangan dengan kias 

(qiyas) 

                                                 
69Nanda Himmatul Ulya, “KONSEP MASLAHAT DALAM 

PANDANGAN SA’ID RAMADHAN AL-BUTHI,” al-Maslahah 15 (2019): 55. 
70Al-Buti, Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Syari‘at Al-Islamiyah., h. 

136. 
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e. Tidak mengabaikan maslahat yang lebih penting 

dan urgen. 

Dengan demikian, maslahat menurut al-Buti sebatas 

nilai-nilai universal yang diperoleh dari penelusuran 

terhadap hukum-hukum partikular. Oleh karena itu, 

maslahat bukan dalil yang independen yang berdiri sendiri. 

Al-Buti dalam mewujudkan maslahat itu ketika tidak 

ditemukan nas, maslahat dapat diejawantahkan dalam dalil-

dalil lainnya berupa metode pengeluaran istinbat hukum 

penalaran ekstra tekstual. 

Istidlal dengan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah 

Al-Buti menggunakan kaidah usul dan kaidah fikih 

sebagai landasan produk-produk hukum dalam menjawab 

persoalan kekinian yang kontemporer. Secara metodologis, 

kapasitas al-qawa‘id al-fiqhiyah sebagai bagian dari kaidah-

kaidah perumusan hukum tidak berdiri sendiri. Al-Qawa‘id 

al-fiqhiyah merupakan hasil penyimpulan induktif dari 

kasus-kasus hukum yang bersifat partikular (furu‘iyah).71 

Kaidah fikih hasil penyimpulan induksi memiliki kekuatan 

untuk mengetahui masa depan, yaitu dengan 

memperkirakan penyelesaian kasus-kasus baru yang belum 

dibahas. 

 

                                                 
71Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Buti., h. 

128. 
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Memakai metode fikih qauli dan manhaji 

Al-Buti menyelesaikan persoalan kekinian yang 

kontemporer mengutip pendapat-pendapat fikih ulama 

klasik. Model perumusan hukum itu disebut metode qauli. 

Secara metodologis, metode qauli berarti metode istinbat 

hukum dengan cara langsung merujuk kepada redaksi kitab 

fikih atau mengikuti pendapat-pendapat yang ada dalam 

lingkup mazhab tertentu.72 

Secara aplikatif, metode qauli perspekif ulama 

kontemporer untuk memahami fikih secara totalitas dan 

komprehensif lintas mazhab untuk mencari pendapat yang 

relevan dengan tuntutan zaman. Selain itu, penting dalam 

mengkaji fikih klasik untuk menjaga integritas dalam 

mengutip pendapat-pendapat fukaha klasik. Pada saat yang 

sama, ulama kontemporer diberikan wewenang untuk 

melakukan kajian mendalam terkait pendapat-pendapat 

fikih lintas mazhab dengan pendekatan tarjih terhadap salah 

satu pendapat mazhab yang dianggap relevan dengan 

perkembangan zaman.73 

Selain metode qauli, al-Buti juga menggunakan metode 

manhaji untuk merumuskan hukum-hukum dalam 

merespon problematika kontemporer. Metode manhaji 

berarti mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan 

                                                 
72Aziz Mashuri, Masail Keagamaan; Hasil Muktamar Dan Munas 

Ulama NU (Surabaya: Dinamika Press, n.d.)., h. 364. 
73Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Qadhaya Fiqhiyah 

Mu‘asharah Jil. 3 (Damaskus: Dar al-Farabi, 2009)., h. 357. 
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hukum yang disusun oleh imam mazhab.74 Metode tersebut 

identik dengan penerapan kaidah-kaidah usul dan fikih 

secara langsung. 

Mengaplikasikan manhaj ilhaqi 

Metode ilhaqi secara teknis hampir sama dengan cara 

metode kias. Metode kias puncak metode istinbat hukum 

melalui penalaran logika dengan pendekatan ‘illah jalliyah. 

Metode kias dipegangi semua mazhab fikih kecuali Mazhab 

Zahiriyah dan Syiah Imamiyah. Meskipun demikian, mazhab 

memiliki ciri khas dalam tataran praktisnya masing-masing. 

Misalnya, Imam al-Syafi‘i dalam menentukan ilat berupa 

sifat yang jelas, tegas dan ada sandarannya dari nas. 

Menurut ulama Hanabilah lebih dari itu, dikembangkan lagi 

dalam sifat-sifat yang tidak tegas seperti maslahat. Konsep 

kias Imam al-Syafi‘i termasuk yang ketat dibanding dengan 

ulama lainnya, terutama ulama Hanabilah dan Hanafiyah.75 

Distingsi mendasar antara konsep kias dan metode 

ilhaqi terletak pada: Pertama, sumber asal (ashl) dan ilat-

nya, jika dalam kias keduanya disandarkan kepada nas. 

Kedua, dari segi ilat-nya pada konsep kias adalah sifat yang 

jelas dan tegas yang dapat diukur batas-batasnya dengan 

indera, ilat dalam metode ilhaqi tidak jelas demikian, bisa 

jadi berupa sifat yang kurang tegas/samar (khafi) yaitu 

                                                 
74Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU (Semarang: Walisongo Press, 

2009)., h. 49. 
75Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008)., h. 310. 
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umumnya berdasarkan maslahat seperti pengembangan 

teori kias oleh ulama Hanabilah.76 

Tampak jelas bahwa manhaj ijtihad al-Buti dalam 

menjawab persoalan kekinian yang kontemporer tidak 

bertentangan dengan metode ijtihad ulama klasik. Bahkan, 

dapat dikatakan al-Buti memaksimalkan metode-metode 

ijtihad ulama klasik dengan pendekatan bayani, ta‘lili dan 

istishlahi. Pendekatan bayani berarti lebih cenderung 

memperlakukan teks sebagai sentral hukum melalui jalan 

interpretasi teks. Pendekatan ta‘lili berarti perpanjangan 

jangkauan dari makna teks melalui persamaan ilat hukum. 

Pendekatan istishlahi lebih kepada penalaran hukum 

berdasarkan kemaslahatan umum. 

Konsep al-Buti terkait erat dengan pemahamannya 

terhadap disiplim ilmu Usul Fikih. Bagi al-Buti, metodologi 

ijtihad yang dicetuskan ulama klasik dianggap masih sangat 

mumpuni dalam merespon tantangan persoalan modernitas, 

lalu tidak diperlukan adanya rekonstruksi metodologi ijtihad 

kontemporer seperti yang dilakukan Muhammad Syahrur 

dengan teori nazhariyyat al-hudud, Fazlul Rahman dengan 

teori double movement dan ‘Abdullah Ahmad al-Na‘im 

dengan teori nasakh terbaliknya.77 

Satu hal menarik dari al-Buti adalah penetapan hukum 

terkait responnya terhadap isu-isu kontemporer, khususnya 

                                                 
76Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren., h. 311. 
77Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti., h. 

140. 
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yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Fatwa-fatwa al-

Buti menunjukkan bahwa rekomendasi dokter memiliki 

otoritas kuat dan berpengaruh dalam penetapan suatu 

hukum. Hal itu terbukti dari kasus-kasus hukum yang dalam 

penetapan hukumnya tergantung pada rekomendasi pihak 

dokter. Seperti, dalam kasus operasi kecantikan dianggap 

sebagai keharusan atau kemewahan, penggunaan jenis-jenis 

alat kontrasepsi membahayakan bagi pengguna atau tidak, 

penyembuhan trauma (stres) akibat kasus pemerkosaan 

dengan cara menonton yang diharamkan, kebolehan donor 

darah, hukum mencangkok organ tubuh dan pada kasus-

kasus hukum lainnya. 

 

5. Pandangan Ulama terhadap Sosok al-Buti 

Komentar Wahbah al-Zuhaili 

Wahbah al-Zuhaili menganggap bahwa al-Buti seorang 

fakih, ahli sastra Arab, dan ahli usul fikih. Al-Zuhaili 

mengakui bahwa tidak pernah berselisih dengan al-Buti 

sepanjang kebersamaannya selama 40 tahun. Al-Zuhaili 

menambahkan bahwa al-Buti merupakan ulama abad ini, 

pembaharu, ikhlas, niat tulus, memiliki akhlak mulia, 

mengarahkan hidupnya dan kehidupan umat dengan kalimat 

yang baik dan penuh nasihat, mengamalkan kandungan 
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Alquran dan sunah, pengikut salaf al-shalih, bukan ahli 

bidah, dan penyeru Islam yang sesuai setiap tempat.78 

Al-Zuhaili menyebut kitab al-Buti yang berjudul 

Dhawabit al-Mashlahhah fi al-Syari‘ah al-Islamiyah sebagai 

karya baru di bidang Usul Fikih, khususnya pada 

pembahasan konsep maslahat. Demikian pernyataan al-

Zuhaili dalam makalah yang ditulis dalam rangka peringatan 

ulang tahun al-Buti ke 73.79 

Menurut al-Zuhaili bahwa al-Buti adalah satu-satunya 

ulama kontemporer yang mampu mendudukkan makna 

maslahat secara proporsional. Minimal empat hal yang 

menjadi empat temuan al-Buti dalam karyanya tersebut.  

Pertama, al-Buti menolak kesimpulan banyak kalangan 

yang menyebutkan dalil istishlah merupakan metode 

istinbat hukum yang diperselisihan (al-adillah al-mukhtalaf 

fih) dan hanya kalangan Mazhab Malikiyah yang 

menggunakan metode tersebut. Konklusi tersebut, menurut 

al-Buti hanya bersifat dugaan (wahm), karena sebenarnya 

mazhab-mazhab lain juga menggunakan metode istishlah 

dalam istinbat hukum. Oleh karena itu, al-Buti mengklaim 

istishlah merupakan dalil-dalil hukum yang disepakati 

(muttafaq ‘alaih).80 

                                                 
78Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 41-43. 
79Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 46-47. 
80Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 46. 
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Kedua, al-Buti meluruskan asusmsi bahwa al-Gazali 

menerima metode istishlah hanya tertentu pada maslahat 

dharuriyat saja. Menurut hasil riset al-Buti bahwa al-Gazali 

tidak membedakan antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. 

Ketiganya merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu, 

mashlahah mursalah yang berada di bawah naungan 

maqashid syari‘ah memiliki otoritas yang sama, meskipun 

pada hirarkis yang berbeda.81 Selain itu, pembelaan al-Buti 

terhadap ulama klasik sangat kental, seperti al-Buti 

mendudukkan ijtihad ‘Umar bin Khattab yang terkesan 

bertentangan dengan teks dalam beberapa kasus hukum, 

pembelaan al-Buti terhadap Imam Malik yang diklaim 

sebagian kalangan membolehkan memukul tersangka tindak 

kriminal agar mengakui perbuatannya. 

Ketiga, al-Buti memperjelas konsep tsawabit dan 

mutagayyirat dalam hukum Islam. Menurutnya, kriteria 

tsawabit adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan 

aksiomatik ajaran Islam (ma‘lum min al-din bi al-dharurah), 

hukum-hukum qath‘iyah dan zhanniyah yang ditetapkan nas 

sahih dan hukum maqashid syari‘ah. Kriteria mutagayyirat 

adalah hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil al-‘urf yang 

bukan murni hukum agama, tetapi hanya sebagai sandaran 

hukum (manath al-hukm) atau maslahat temporal. 

Keempat, al-Buti merumuskan batasan logika maslahat 

(dhawabit al-mashlahah) yang dapat membatasi nilai-nilai 

                                                 
81Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa‘id Ramadhan Al-Buti; Buhuts 

Wa Maqalat Mihdah Ilaih., h. 47. 
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universal itu dari satu sisi dan dapat menghubungkannya 

dengan dalil-dalil agama secara spesifik dari sisi yang lain, 

lalu dengan itu terjadi harmonisasi antara nilai-nilai 

universal tersebut dengan hukum-hukum partikularnya. 

Batas-batas maslahat tersebut terdiri dari maslahat berkisar 

dalam ruang lingkup tujuan agama, tidak bertentangan 

dengan Alquran, tidak bertentangan dengan sunah, tidak 

bertentangan dengan kias dan tidak mengabaikan maslahat 

yang lebih urgen. 

Komentar Ahmad Bassam Sa’i82 

Ahmad Bassam mengisahkan bahwa ketika al-Buti 

menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, 

Suriah. Meski memiliki kesibukan dan aktivitas tetap 

bersedia mengajar materi Alquran di Universitas Ladziqiyah 

setiap hari Rabu. 

Tepatnya pada malam Kamis, Rektor Universitas 

Ladziqiyah mengundang para dosen untuk makan malam di 

rumahnya dalam rangka acara satu tahun berdirinya 

Universitas Ladziqiyah. Al-Buti termasuk dalam salah satu 

undangan tersebut. Al-Buti diundang pada malam itu dan 

bisa pulang ke Damaskus pada siang hari Kamis. 

Ahmad Bassam merealisasikan pendirian 

perpustakaan universitas dan mengundang al-Buti sebagai 

                                                 
82Lebih lanjut untuk mengetahui kisah tersebut lihat Ahmad 

Bassam Sa‘i dalam Muhammad Sa‘id Ramadhan al-Buti: Buhuts wa 
Maqalat Mihdah Ilaih, h. 81-91. 
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tamu di kantornya. Rektor berkunjung ke kantor Ahmad 

Bassam dan mengundangnya bersama al-Buti untuk 

menghadiri makan malam. 

Ahmad Bassam bersedia hadir. Al-Buti meminta lebih 

dahulu untuk meminta izin kepada ayahnya, Syaikh Mulla 

Ramadhan terkait keinginan rektor tersebut. Berdasarkan 

peristiwa itu, Ahmad Bassam dan Rektor Universitas al-

Ladziqiyah merasa heran. Ahmad Bassam merasa dalam 

hatinya bahwa jika meminta izin adalah hal lain mungkin 

biasa saja, tetapi yang menjadikan hal tidak biasa adalah 

seorang dosen yang berumur 40 tahun dan anak-anaknya 

menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, menjadi dekan di 

fakultas dan universitas besar masih meminta izin kepada 

orang tuanya hanya untuk menghadiri makan malam dan 

memperpanjang kunjungannya di al-Ladziqiyah dari sore 

sampai keesokan harinya. 

Bagi Ahmad Bassam dan Rektor peristiwa itu hal yang 

mengejutkan. Akan tetapi, kata Ahmad Bassam bahwa sang 

rektor berupaya menghilangkan keterkejutannya dengan 

segera memintanya membawa al-Buti ke kantornya agar 

menghubungi ayahnya di Damaskus melalui teleponnya. 

Namun demikian, hal mengejutkan tidak berhenti sampai di 

situ, sebab ketika al-Buti menelepon ayahnya, tampak 

betapa besar penghormatan al-Buti kepada ayahnya. 

Ahmad Bassam mendengarkan pembicaraan al-Buti 

saat meminta izin kepada ayahnya: 
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“Assalamualaikum Ayah” 

“Rektor mengundangku makan malam di rumahnya 

bersama para dosen lain, apakah saya diberikan izin 

menghadirinya dan akan kembali ke Damaskus besok pagi?” 

“Terima kasih, ayah, Assalamualaikum”. 

Ahmad Bassam berkata kepada al-Buti setelah 

meletakkan telepon: “Alhamdulillah, demikianlah urusannya 

menjadi mudah dan semuanya bisa diam dengan tenang”. 

Namun hal mengejutkan terjadi lagi karena al-Buti 

berkata: “Tidak, demi Allah saya tidak bisa, ayahku tidak 

mengizinkan.” 

Ahmad Bassam berkata ketika mengomentari kisah 

tersebut: “Selamanya tidak akan tergambarkan keterkejutan 

yang tampak di wajahku dan wajah Rektor saat saya 

sampaikan kepadanya pembicaraan al-Buti melalui telepon. 

Apakah ini masuk akal? Tidak ada bantahan, tidak ada 

penolakan, tidak ada permintaan dan tidak ada bahkan 

meski sekadar kalimat harapan atau upaya agar ayahnya 

merubah keputusannya. Tidak, tidak dan cukup. Lihatlah! 

Apa yang akan dikatakan oleh generasi ini ketika 

mendengarkan cerita ini. Adakah sebagian dari mereka yang 

akan berupaya meniru meski hanya sekali saja?” 

Ahmad Bassam berkesimpulan bahwa al-Buti selalu 

menunjukkan akhlak yang mulia dan sikap rendah diri. Al-

Buti merupakan sosok yang sulit ditebak karena merupakan 

pribadi yang tertutup. Segala hal yang berkaitan dengan 
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amal ibadahnya juga sisi kepribadiannya tidak ingin 

diketahui oleh orang lain. Dengan sikap seperti itu, al-Buti 

tidak ingin orang lain menghormati karena kedalaman ilmu 

atau keluhuran nasab. 

 

6. Kewafatan al-Buti 

Al-Buti wafat pada malam Jumat, 9 Jumadil Awal 1434 

H/21 Maret 2013 di Masjid al-Iman Damaskus dalam 

peristiwa bom bunuh diri.83 Peristiwa itu terjadi ketika al-

Buti membawakan pengajian tafsir mingguan di masjid 

tersebut. Jumlah korban dalam peristiwa itu mencapai 52 

orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83Fathoni, “Syekh Taufiq Al-Buthi Kenang Saat Ayahnya Tewas 

Dibom,” last modified 2019, accessed March 14, 2019, 
https://www.nu.or.id/post/read/103599/syekh-taufiq-al-buthi-kenang-
saat-ayahnya-tewas-dibom. 
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BAB III 

DESKRIPSI ‘UQUBAH ISLAMIYAH 

 

 

 

1. Memaknai ‘Uqubah Islamiyah 

qubah memiliki pengertian yang sepaham di 

antara para ulama. ‘Audah menjelaskan 

bahwa ‘uqubah adalah balasan yang setimpal 

untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt84 

Maksud pokok ‘uqubah untuk memelihara dan menciptakan 

kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal 

kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan 

                                                 
84’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 456. 

‘U 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 62 ~ 

 

petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan 

dari kemaksiatan, dan menyeru kepada ketaatan. Rasulullah 

saw diutus untuk membawa kasih sayang di dunia dan 

memberi petunjuk serta pelajaran kepada manusia.85 

‘Uqubah ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga 

masyarakat, dan ketertiban umum. Allah swt tidak 

mendapatkan efek mudarat jika manusia melakukan 

kejahatan dan tidak memberi manfaat jika manusia taat 

kepada-Nya. 

 

2. Prinsip Dasar ‘Uqubah Islamiyah 

Tujuan disyariatkan ‘uqubah dalam Islam untuk 

memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara 

ketenteraman dalam masyarakat. Fukaha mengemukakan 

beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan 

hukuman tersebut:86 

Pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat 

menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, 

dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku 

tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak 

melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, 

ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu 

                                                 
85Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI., h. 1871; 

’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-
Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 456. 

86Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. VI., h. 1871-
1872. 
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adalah penghalang sebelum terjadi tindak pidana serta 

upaya pencegahan, baik bagi pelaku maupun orang lain, jika 

tindak pidana itu dilakukan. 

Kedua, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan 

kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila 

kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih 

berat, hukuman diperberat. Sebaliknya, apabila 

kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan 

hukuman, hukuman tersebut diringankan. Apabila 

kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas 

menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh atau 

dipenjarakan, pelaku pidana tersebut dibunuh atau 

dipenjarakan, selama pelaku tersebut tidak tobat atau tidak 

berupaya memperbaiki keadaannya. Oleh sebab itu, 

hukuman tersebut senantiasa mempertimbangkan 

kemaslahatan masyarakat, dalam hal itu rasa keadilan. 

Ketiga, seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin 

dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman 

masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab 

itu, wajib dilaksanakan. 

Keempat, hukuman dalam Islam bukan bersifat balas 

dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku 

pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai 

bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang 

dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukuman itu 

disyariatkan sebagai rahmat Allah swt terhadap hamba-
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hamba-Nya, muncul dari rahmat Allah swt terhadap hamba 

dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik. Oleh 

karena itu, hukuman tersebut diusahakan yang sesuai 

dengan rahmat dan kehendak baik Allah swt tersebut, 

seperti ayah mendidik anaknya atau seorang dokter 

mengobati pasien.87 Dengan demikian, hukuman yang 

dikenakan dapat berbeda bagi setiap pelaku pidana seperti 

perbedaan bentuk pidana yang dilakukan. 

Prinsip ‘uqubah Islamiyah dapat disimpulkan dalam 

dua dasar pokok, yaitu: Pertama, menuntaskan segala 

perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana 

dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan 

segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala 

bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas 

masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan 

memperbaiki sikap dan perilakunya.88 Oleh sebab itu, 

hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi 

sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat 

yang menghendaki. 

3. Persyaratan ‘Uqubah Islamiyah 

Fukaha menguraikan bahwa ‘uqubah Islamiyah pada 

setiap tindak pidana memiliki persyaratan sebagai berikut:89 

                                                 
87’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 457. 
88Abu al-Hasan ‘Ali bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-

Sulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d.)., h. 205-206. 
89Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. VI., h. 1872. 
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Pertama, ‘uqubah itu disyariatkan. Artinya didasarkan 

pada sumber hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti 

Alquran, sunah, ijmak, kias, istihsan, dan lainnya. 

Konsekuensinya, seorang hakim tidak boleh menetapkan 

suatu hukuman di luar yang disyariatkan, jika tindak pidana 

itu berbentuk hudud dan kisas, sekalipun hukuman itu 

menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam nas. Hal itu 

disebabkan dalam tindak pidana hudud, bentuk, jenis dan 

jumlah hukumannya ditetapkan oleh syarak. Kasus 

pencurian yang sampai kadarnya dihukum dengan potong 

tangan, menuduh orang lain berzina tidak mampu 

mendatangkan 4 saksi laki-laki didera 80 kali, orang yang 

melakukan perzinaan dikenakan dera 100 kali jika belum 

pernah menikah dan dirajam jika pernah menikah. Demikian 

juga untuk tindak pidana kisas, sekalipun hak kisas itu dapat 

digugurkan oleh ahli waris terbunuh tetapi masih ada 

hukuman diat. 

Kedua, ‘uqubah itu dikenakan kepada pelaku tindak 

pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana 

ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan 

dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang. 

Ketiga, ‘uqubah itu bersifat universal dan berlaku bagi 

seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan 

hakim sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa 

maupun rakyat. Apabila rakyat dalam tindak pidana 

pembunuhan dikenakan hukuman kisas, penguasa yang 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 66 ~ 

 

melakukan pembunuhan pun dikenakan hukuman kisas. 

Namun demikian, prinsip persamaan secara sempurna dapat 

dilakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan 

pelukaan. Adapun dalam bentuk tindak pidana yang 

termasuk kategori takzir, prinsip persamaan secara 

sempurna tidak berlaku, karena patokan utama hakim dalam 

menentukan hukuman bagi tindak pidana takzir adalah 

tercapai tujuan hukuman. Hal itu berbeda untuk setiap 

orang, tempat dan keadaan. 

 

4. Bentuk ‘Uqubah Islamiyah 

Fukaha menjelaskan bahwa ‘uqubah Islamiyah dapat 

ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat 

berbagai bentuk sanksi pidana:90 

Pertama, dari segi bentuk ‘uqubah itu sendiri. Dari sisi 

itu, fukaha membagi hukuman kepada empat macam: 

a. ‘Uqubah ashlliyah (sanksi pidana pokok), yaitu 

hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak 

pidana, seperti hukuman potong tangan bagi 

pencuri atau dera 80 kali bagi orang yang 

menuduh orang lain berbuat zina. 

b. ‘Uqubah badaliyah (hukuman pengganti), yaitu 

hukuman yang ditetapakan syarak sebagai 

pengganti hukuman pokok karena ada alasan 

secara syarak yang membuat hukuman pokok 

                                                 
90Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. VI., h. 1872. 
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tersebut tidak dapat dilaksanakan. Seperti, 

hukuman diat sebagai pengganti hukuman kisas 

yang dimaafkan ahli waris terbunuh atau hukuman 

takzir yang dikenakan hakim ketika hukuman 

hudud atau kisas digugurkan. 

c. ‘Uqubah ziyadah (hukuman tambahan) yaitu 

hukuman yang mengikut secara otomatis pada 

hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut 

tidak memerlukan penetapan tersendiri dari 

hakim. Seperti, pembunuh tidak berhak menerima 

warisan dari orang yang dibunuhnya atau gugur 

hak persaksian dari orang yang melakukan qadzf. 

Seorang pembunuh yang dikenakan hukuman 

kisas juga dikenakan hukuman lain sebagai 

hukuman tambahan, yaitu tidak berhak menerima 

warisan atau wasiat dari orang yang dibunuhnya. 

Hukuman tambahan tersebut berlaku secara 

otomatis, tidak memerlukan penetapan dari hakim. 

Demikian juga dalam masalah qadzf. Hukuman 

pokok masalah qadzf adalah derah 80 kali. Pelaku 

qadzf dikenakan hukuman tambahan yang tidak 

memerlukan penetapan hukuman tersendiri dari 

hakim, yaitu gugur hak persaksiannya. 

d. Hukuman penyempurna yang didasarkan oleh 

ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman 
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pokok. Seperti, menggantungkan tangan pencuri 

yang dipotong dilehernya. 

Kedua, dari segi wewenang hakim dalam 

menetapkannya. Fukaha membagi ‘uqubah dari segi ini 

dalam dua bentuk: 

a. Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu hakim tidak 

memiliki wewenang untuk menambah, 

mengurangi dan mengubah jenis hukuman 

sekalipun pada dasarnya dapat ditambah atau 

dikurangi. Seperti, hukuman dera yang ditetapkan 

dalam tindak pidana hudud. 

b. Hukuman yang memiliki alternatif dapat dipilih 

oleh hakim, yaitu hukuman yang mempunyai 

batasan tertinggi dan batasan terendah, hakim 

berhak memilih hukuman yang tepat dijatuhkan. 

Seperti, hukuman dera dan penjara dalam tindak 

pidana takzir. 

Ketiga, dari segi kewajiban melaksanakannya. Fukaha 

membagi dalam dua bentuk ‘uqubah: 

a. Hukuman yang ditetapkan syarat, bentuk, jenis 

dan jumlah yang tidak boleh dikurangi, ditambah 

atau diubah oleh hakim. Seperti, hukuman dera 

100 kali bagi tindak pidana zina. Hukuman 

tersebut, hakim melaksanakan jika tindak pidana 

itu memenuhi rukun dan syaratnya. Hakim tidak 

boleh menggugurkan hukuman atau 

memaafkannya. 
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b. Hukuman yang materinya untuk setiap tindak 

pidana belum ditentukan syarak. Agama 

memberikan sejumlah alternaif hukuman dan 

mendelegasikan penentuan jenis, jumlah dan 

ukurannya kepada hakim. Hakim wajib 

memperhatikan keadaan pribadi dan lingkungan 

sosial terpidana. 

Keempat, dari segi objeknya. Fukaha membaginya 

dalam tiga bentuk: 

a. Hukuman jasmani, yakni hukuman yang dikenakan 

pada jasmani terpidana. Seperti hukuman dera dan 

kisas. 

b. Hukuman jiwa, yakni hukuman yang berkaitan 

dengan kejiwaan seseorang. Seperti peringatan 

dan ancaman. 

c. Hukuman harta, yakni hukuman yang dikenakan 

terhadap harta seseorang. Seperti diat, denda dan 

penyitaan harta terpidana. 

Kelima, dari segi tindak pidana yang dilakukan. Fukaha 

membaginya dalam empat bentuk: 

a. ‘Uqubah hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan 

terhadap berbagai bentuk tindak pidana hudud 

yaitu perzinaan, pencurian, perampokan, menuduh 

berzina (qadzf), meminum khamar, 

pemberontakan dan murtad. 
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b. ‘Uqubah kisas dan diat untuk tindak pidana 

pembunuhan (al-qatl) dan pelukaan (al-jarh). 

c. ‘Uqubah kafarat untuk sebagian tindak pidana 

kisas dan sebagian tindak pidana takzir. 

d. ‘Uqubah takzir yang ditetapkan untuk berbagai 

jarimah takzir. 

‘Uqubah dalam Jarimah Hudud 

Fukaha mengemukakan bahwa jarimah hudud ada 

tujuh macam, yaitu perzinaan, pencurian, meminum khamar, 

menuduh berzina (qadzf),  perampokan, pemberontakan 

dan murtad:91 

Pertama, jarimah zina memiliki tiga ‘uqubah: 

a. Hukuman dera 100 kali untuk pelaku zina yang 

belum nikah, baik laki-laki maupun perempuan. 

Firman Allah swt dalam QS al-Nur/24: 2. 

b. Hukuman rajam bagi pelaku zina yang nikah, baik 

laki-laki maupun perempuan. Hukuman tersebut 

didasarkan pada hadis. Akan tetapi, dalam masalah 

penggabungan hukuman dera dan rajam bagi 

pelaku zina yang berstatus pernah menikah 

terdapat perbedaan pendapat fukaha. ‘Ali bin Abi 

Talib, Dawud al-Zahiri dan salah salah satu 

pendapat Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa 

orang yang pernah nikah apabila berzina 

                                                 
91’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II. 
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dikenakan hukuman dera dan rajam, sesuai 

dengan hadis tersebut. Ulama kalangan Hanafiyah, 

Malikiyah, Syafi‘iyah dan pendapat lain dari Ahmad 

bin Hanbal mengemukakan bahwa orang yang 

pernah nikah apabila melakukan zina dihukum 

rajam, tidak digabung dengan dera. Berdasarkan 

dalil bahwa Rasulullah saw merajam Ma‘iz92, al-

Gamidiyah dan seorang wanita Yahudi. Beberapa 

riwayat tersebut tidak ditemukan Rasulullah saw 

mendera sebelum merajam, bahkan yang dihukum 

pernah menikah. 

c. Hukuman pengasingan selama satu tahun. Hal 

tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan 

Muslim, Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibn 

Majah. Berkaitan dengan status wanita yang 

dikenakan hukuman pengasingan selama satu 

tahun tersebut, terdapat perbedaan pendapat 

fukaha. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa 

wanita yang diasingkan tersebut dipenjarakan di 

tempat pengasingannya. Ulama Syafi‘iyah 

menjelaskan bahwa wanita tersebut diawasi terus 

menerus di tempat pengasingannya bukan 

                                                 
92Ma’iz bin Malik yang mengaku berzina dengan Fatimah seorang 

budak Hazzal. Ma’iz mengakui perbuatannya kepada Abu Bakar dan 
Umar, tetapi keduanya menganjurkan agar menutupi aib dan 
memintanya bertaubat. Ma’iz tidak puas dengan solusi itu, mengaku di 
hadapan Nabi. Ma’iz meminta untuk disucikan, tetapi Nabi memalingkan 
wajahnya sampai 3-4 kali dan menyuruhnya untuk pulang dan bertobat.  
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dipenjarakan. Ulama Hanafiyah mengemukakan 

bahwa hukuman pengasingan selama satu tahun 

itu bukan termasuk hudud, tetapi hukuman takzir, 

penetapan hukuman tersebut tergantung pada 

keputusan hakim. Apabila hakim menilai ada 

kemasalahatan yang menghendaki agar wanita itu 

diasingkan, wanita itu wajib diasingkan. Apabila 

hukuman pengasingan itu dianggap tidak perlu, 

hakim boleh tidak melaksanakannya. Bahkan, 

kalau hukuman pengasingan itu dikenakan, yang 

dimaksudkan adalah dengan memenjarakan bukan 

memindahkannya ke daerah lain. 

Kedua, jarimah menuduh berzina (al-qadzf) dua 

bentuk hukuman, yakni: 

a. Hukuman dera sebanyak 80 kali. 

b. Orang yang terhukum tidak diterima 

kesaksiannya/gugur kesaksiannya. 

Kedua hukuman tersebut didasarkan dari QS al-Nur/24: 4. 

Ketiga, ‘uqubah dalam jarimah meminum khamar yaitu 

dera (cambuk). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat 

ulama dalam menentukan jumlah dera yang dikenakan. 

Ulama Mazhab Syafi‘iyah menyatakan bahwa hukuman dera 

dilaksanakan 40 kali, karena tidak ada hadis sahih yang 

membicarakan kepastian jumlah dera dalam tindak pidana 

meminum khamar. Jumhur ulama menjelaskan bahwa 

didera 80 kali, sejalan dengan yang dilakukan ‘Umar bin 

Khattab setelah bermusyawarah dengan beberapa sahabat. 
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Keempat, ‘uqubah bagi kasus pencurian menurut 

fukaha adalah potong tangan dan menggantungkan tangan 

itu di leher terpidana. Hukuman potong tangan tersebut 

didasarkan pada QS. al-Maidah/5:38. Adapun 

penggantungan tangan pencuri yang dipotong di lehernya 

bersifat takzir, bukan hukuman hudud. Apabila hakim 

menilai tidak perlu, tidak dikenakan. 

Kelima, ‘uqubah bagi pelaku perampokan/perompakan 

ada empat macam, yaitu: 

a. Dibunuh, apabila pelaku tindak pidana itu 

membunuh orang. Hukuman pembunuhan 

tersebut tidak disebut kisas, tetapi merupakan 

salah satu hukuman dalam tindak pidana 

perampokan/perompakan. Hukuman itu tidak 

dapat dimaafkan oleh ahli waris terbunuh, seperti 

yang berlaku dalam kisas. 

b. Dibunuh sekaligus disalib, apabila pelaku tindak 

pidana melakukan pembunuhan sekaligus 

mengambil harta. Hukuman pembunuhan itu 

bukan kisas, karena hukuman pembunuhan dan 

penyaliban tidak dapat dimaafkan oleh ahli waris 

terbunuh dan yang diambil hartanya. Terdapat 

perbedaan pendapat ulama tentang pelaksanaan 

yang didahulukan antara dibunuh dan disalib 

tersebut. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat 

bahwa hukuman yang didahulukan tergantung 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 74 ~ 

 

dari pilihan hakim. Ulama Mazhab Maliki, Syafi‘i 

dan Hanbali menjelaskan bahwa hukuman itu 

dilakukan secara berturut, yakni dibunuh lebih 

dahulu lalu disalib. 

c. Hukuman potong tangan dan kaki sekaligus 

dengan berlawanan arah, jika 

perampok/perompak mengambil harta orang yang 

dirampok/dirompak. Tangan kanan dan kaki kiri 

yang dipotong sekaligus. 

d. Hukuman pengasingan, jika para 

perampok/perompak melakukan perbuatan 

mengacau keamanan masyarakat, tidak 

membunuh dan merampas harta. Cara 

pengasingan tersebut, terdapat perbedaan ulama. 

Kalangan Mazhab Hanafi dan Syafi‘i menyatakan 

bahwa hukuman pengasingan adalah dengan 

memenjarakan di daerah tersebut sampai tobat, 

bukan diasingkan ke daerah lain. Ulama Mazhab 

Maliki berpedapat bahwa hukuman pengasingan 

adalah memindahkan para pelaku dari daerah 

terjadi tindak pidana ke daerah lain lalu 

dipenjarakan di tempat pengasingan tersebut. 

Ulama Mazhab Hanbali mengartikan hukuman 

pengasingan itu dengan memindahkannya ke 

daerah lain tetapi tidak dipenjarakan di daerah 

tersebut. 



Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti 

(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia) 

 

~ 75 ~ 

 

Keempat ‘uqubah tersebut didasarkan pada QS al-Maidah/5: 

33. 

Keenam, ‘uqubah jarimah pemberontakan hanya satu 

yaitu dibunuh berdasakan QS al-Hujurat/49: 9. 

Ketujuh, ‘uqubah jarimah murtad berdasarkan hadis, 

ada 2 yaitu: 

a. Dibunuh 

b. Penyitaan harta. Menurut ulama Mazhab Maliki, 

Syafi‘i dan pendapat terkuat dalam Mazhab 

Hanbali bahwa harta orang murtad disita 

seluruhnya. Mazhab Hanafi dan sebagian ulama 

Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta orang 

murtad yang disita tersebut adalah harta yang 

diperolehnya dalam masa murtad. Adapun harta 

sebelum murtad menjadi hak ahli waris yang 

beragama Islam. 

‘Uqubah dalam Jarimah Kisas-Diat 

Fukaha mengemukakan empat macam ‘uqubah kisas-

diat dalam jarimah pembunuhan dan pelukaan:93 

Pertama, kisas untuk pembunuhan dan pelukaan 

sengaja. Kisas berarti menghukum pelaku tindak pidana 

sama dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana. Oleh 

karena itu, jika seseorang membunuh dengan sengaja, 

dibunuh. Apabila seseorang melukai orang lain dengan 

                                                 
93Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam. Jil. VI., h. 

1874. 
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sengaja, dikenakan hukuman pelukaan yang sama. Dasar 

hukumnya adalah firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 

178-179 dan QS al-Ma’idah/5: 45. 

Kedua, diat (denda) untuk pembunuhan atau pelukaan 

yang dilakukan dengan semi sengaja atau tersalah/lalai. 

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Nisa’/4: 92. 

Besaran diat untuk tindak pidana pembunuhan sengaja dan 

tersalah adalah 100 ekor unta/sapi. Diat untuk pidana 

pelukaan ada yang ditentukan batasannya, seperti sebuah 

jari yang dipotong dikenakan sepersepuluh diat (10 ekor 

unta/sapi) dan ada yang tidak ditentukan ukurannya, 

penentuannya diserahkan kepada hakim. Seluruh bentuk 

diat tersebut menjadi hak ahli waris terbunuh dan hak bagi 

orang yang dilukai (korban).  

Ketiga, kafarat yaitu berupa memerdekakan budak, 

menyedekahkan harta senilai budak atau berpuasa dua 

bulan berturut-turut. Hukuman membayar kafarat tersebut 

dikenakan dalam tindak pidana semi sengaja dan tersalah. 

Hal itu berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisa’/4: 92. 

Akan tetapi, untuk pembunuhan sengaja terdapat perbedaan 

pendapat fukaha. Kalangan Syafi‘i dan sebagian Mazhab 

Hanbali berpendapat bahwa untuk pembunuhan sengaja 

pun dikenakan kafarat, dengan mengiaskan pada 

pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Pembunuhan 

sengaja lebih berhak dikenakan kafarat daripada 

pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Mazhab Hanafi dan 

sebagian Mazhab Hanbali menyatakan bahwa untuk 
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pembunuhan sengaja tidak dikenakan kafarat, karena tidak 

ada nas yang menetapkannya. Mazhab Maliki menjelaskan 

bahwa untuk pembunuhan sengaja kafarat dianjurkan saja, 

bukan diwajibkan. 

Keempat, terhalang mendapat warisan dan wasiat dari 

harta orang yang dibunuh. Fukaha menetapkan hukuman 

tidak berhaknya pembunuh menerima harta warisan dan 

wasiat dari orang yang dibunuhnya. Dalilnya adalah sabda 

Rasulullah saw: ‘Pembunuh tidak berhak berhak 

mendapatkan harta warisan sedikit pun’. 

‘Uqubah dalam Jarimah Takzir 

Menurut fukaha bahwa hukuman dalam tindak pidana 

takzir tidak ada kepastian jumlah materi hukumannya, 

karena penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya 

kepada hakim. Namun demikian, syarak menawarkan 

sejumlah hukuman, baik yang ditentukan bentuk dan 

jumlahnya maupun belum ditentukan. Di antara hukuman 

takzir itu adalah sebagai berikut:94 

Pertama, hukuman dibunuh, jika suatu tindak pidana 

takzir yang dilakukan hanya dapat diatasi dengan hukuman 

bunuh. Seperti hukuman bagi mata-mata dan penjahat besar 

atau residivis. 

                                                 
94’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II; Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum 
Islam. Jil. VI., h. 1874. 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 78 ~ 

 

Kedua, hukuman dera, dikenakan bagi orang yang 

sering melakukan tindak pidana takzir. 

Ketiga, hukuman penjara, baik dalam waktu terbatas 

maupun tidak terbatas, jika menurut hakim hukuman 

tersebut yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

disyariatkannya hukuman. 

Keempat, hukuman pengasingan, seperti bagi orang 

yang selalu mengganggu keamanan dan ketenteraman 

masyarakat. 

Kelima, hukuman salib, tetapi tidak boleh dibunuh dan 

tetap diberi makan dan kesempatan untuk melaksanakan 

ibadah. 

Keenam, hukuman peringatan. 

Ketujuh, hukuman pengucilan dalam pergaulan 

(masyarakat atau rumah tangga). 

Kedelapan, hukuman pencelaan. 

Kesembilan, hukuman ancaman. 

Kesepuluh, hukuman pencemaran nama baik pelaku 

pidana. 

Kesebelas, hukuman denda. 

‘Audah mengemukakan bentuk-bentuk hukuman lain 

yang dapat dikategorikan dalam hukuman takzir, yaitu:95 

a. Pemberhentian dari jabatan/tugas. 

                                                 
95’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I.  
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b. Pembatasan hak-hak pelaku pidana, seperti tidak 

boleh diangkat sebagai pejabat dan tidak berhak 

menerima harta rampasan perang. 

c. Penyitaan harta pelaku tindak pidana. 

 

5. Terbebas (Gugur) dari ‘Uqubah Islamiyah 

Fukaha menjelaskan ada tujuh hal yang dapat 

menggugurkan ‘uqubah, antara lain:96 

Pertama, terpidana wafat. Apabila hukuman itu 

bersifat jasmani, hukuman gugur dengan kematian 

terpidana. Akan tetapi, apabila hukuman itu bersifat harta 

(diat, denda dan penyitaan harta), hukuman tidak gugur 

dengan kematian terpidana, karena hukuman tidak terkait 

dengan pelaku, tetapi dengan hartanya, hukuman tetapi 

dilaksanakan. Apabila hukuman itu berbentuk kisas dan 

pelaku tindak pidana itu meninggal sebelum pelaksanaan 

hukuman, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan 

hukuman kisas itu dapat diganti dengan diat. Menurut Imam 

Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa apabila terpidana 

dalam kasus pembunuhan meninggal, hukumannya gugur 

dan tidak dapat diganti dengan hukuman diat karena 

hukuman diat hanya dapat dilakukan apabila terpidana 

menyetujuinya. Menurut ulama Mazhab al-Syafi‘i dan 

Hanbali bahwa apabila terpidana dalam kasus pembunuhan 

                                                 
96’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 470. 
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wafat, hukumannya berubah menjadi hukuman pengganti, 

yaitu diat. Hukuman dalam tindak pidana pembunuhan ada 

dua, yaitu kisas dan diat. Dengan demikian, apabila hukuman 

kisas tidak dapat dilaksanakan, dikenakan hukuman diat. 

Kedua, objek kisas dalam tindak pidana pelukaan tidak 

ada lagi. Seseorang memotong tangan kiri orang lain, 

hukuman yang dikenakan kepadanya adalah memotong 

tangan kirinya. Namun orang tersebut tidak memiliki tangan 

kiri, yang disebabkan kecelakaan atau cacat sejak lahir. 

Menurut Imam Malik bahwa hukuman baginya gugur, 

karena kewajiban kisas itu sama, tidak boleh diubah. Abu 

Hanifah membedakan antara hilang objek kisas itu 

disebabkan perbuatan alam, karena sakit atau dilalimi 

orang. Apabila objek kisas itu hilang karena alami, seperti 

cacat sejak lahir, hukuman digugurkan. Apabila 

penyebabnya karena menderita sakit atau dilalimi orang, 

hukuman kisasnya diganti dengan diat. Imam al-Syafi‘i dan 

Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa apabila objek kisas 

itu hilang atau tidak ada lagi dengan sebab apapun, 

terpidana dikenakan diat. 

Ketiga, terpidana tobat. Ulama fikih sepakat 

menyatakan bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman 

yang menyangkut hak-hak masyarakat dalam tindak pidana 

perampokan/perompakan sesuai dengan QS al-Ma’idah/5: 

33-34. Akan tetapi, tindak pidana yang bersifat pribadi tidak 

dapat digugurkan dengan tobat. 
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Keempat, terjadi ishlah (damai). Menurut kesepakatan 

ulama fikih bahwa perdamaian yang dapat menggugurkan 

hukuman adalah perdamaian dalam tindak pidana 

pembunuhan dan pelukaan. Adapun hukuman terhadap 

tindak pidana selain pembunuhan, pelukaan dan hudud 

tidak dapat digugurkan dengan suatu perdamaian. 

Kelima, adanya al-‘afw (pemaafan). Hukuman yang 

dapat digugurkan jika dimaafkan oleh yang berhak 

melakukan hukuman tersebut adalah tindak pidana 

pembunuhan dan pelukaan. Berdasarkan firman Allah swt 

dalam QS al-Baqarah/2: 179 dan QS al-Nisa’/4: 45. Hukuman 

terhadap tindak pidana hudud selain kisas dan diat tidak 

dapat digugurkan dengan pemaafan. Adapun tindak pidana 

takzir, menurut kesepakatan ulama fikih, dapat digugurkan 

oleh hakim melalui pemaafan jika ada kemaslahatan yang 

menuntut pemaafan hukuman tersebut. 

Keenam, hukuman kisas gugur jika pembunuh adalah 

ayah dari orang yang dibunuh. 

Ketujuh, kadaluarsa. Fukaha berbeda pendapat tentang 

masalah kadaluarsa dalam hukuman, yakni apabila 

seseorang melakukan tindak pidana dan melalui waktu yang 

lama tidak dikenakan hukuman. Menurut ulama Mazhab 

Maliki, Syafi‘i dan Hanbali bahwa hukuman tidak dapat 

gugur disebabkan kadaluarsa dalam pelaksanaan 

hukumannya jika hukuman itu terkait dengan tindak pidana 

hudud dan kisas. Apabila hukuman itu terkait dengan tindak 
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pidana takzir, hakim boleh mengugurkannya berdasarkan 

kadaluarsa, dengan syarat hakim menilai ada kemasalahatan 

dalam pengguguran itu. Tidak ada dalil dari nas yang 

menunjukkan bahwa kadaluarsa menyebabkan gugur 

hukuman. Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Abu 

Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani menjelaskan 

bahwa kadaluarsa berlaku untuk tindak pidana yang 

pelakunya dikenai hukuman kisas dan diat. Akan tetapi, 

pada sebagian tindak pidana hudud selain al-qadzf, 

hukumannya dapat gugur disebabkan kadaluarsa, jika tindak 

pidana itu dapat dibuktikan melalui alat bukti saksi dan 

kesaksian itu dikemukakan setelah kadaluarsa. Kesaksian 

dalam jarimah hudud tidak boleh kadaluarsa. Dengan 

demikian, apabila kesaksian dalam pembuktian jarimah 

hudud (selain al-qadzf) kadaluarsa, hukuman dapat 

dianggap gugur. 

 

6. Syubhat97 dalam ‘Uqubah Islamiyah 

Hukum pidana Islam terdapat asas khusus yang 

penting untuk diperhatikan, yaitu asas harus dibebaskannya 

tuntutan hudud jika terdapat unsur syubhat.98 

Keberlangsungan hidup dalam ayat kisas menjadi solusi 

                                                 
97Syubhat adalah unsur kesamaran dan ketidakjelasan antara 

benar dan salah, baik menyangkut subjek hukum, objek hukum, maupun 
cara hakim menetapkan status hukum. 

98M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016)., h. 
111. 
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terhadap penegakan hukum kisas dengan ketetapan yang 

sangat ketat, tidak boleh terjadi syubhat pada kisas.99 

Dengan demikian, asas pembatalan sanksi pidana 

karena terdapat unsur syubhat menjadi sesuatu yang harus 

diperhatikan sebab hukum pidana menyangkut harga diri, 

bahkan jiwa manusia. Jangan sampai karena ada tuduhan 

yang belum jelas hakim memberikan sanksi kepada 

seseorang ternyata tidak bersalah. Keberadaan asas 

penghapusan tuntutan pidana karena unsur syubhat 

tersebut untuk membela hak asasi pelaku tindak pidana dan 

dalam rangka menegakkan keadilan di tengah masyarakat. 

Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam 

pemberlakuan hukum pidana Islam. 

Asas pembatalan hukuman hudud dengan sebab unsur 

syubhat disepakati oleh seluruh ulama kecuali mazhab 

Zahiriyah. Menurutnya, hukuman hudud tetap dilaksanakan 

secara tegas baik ada unsur syubhat maupun tidak. 

Zahiriyah menyatakan hal itu sebab berkeyakinan bahwa 

hadis tentang kewajiban menghindari sanksi pidana apabila 

terdapat syubhat itu validitasnya diragukan, tidak dapat 

dijadikan sebagai dalil yang kuat.100 

 

 

                                                 
99Muh. Tahmid Nur, “MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA 

ISLAM,” Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 (2013): 289–314. 
100Irfan, Hukum Pidana Islam., h. 114. 
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7. Asas dalam ‘Uqubah Islamiyah 

Secara umum, ‘uqubah Islamiyah memiliki tiga asas, 

yaitu: 

a. Asas keadilan 

Asas keadilan terdapat dalam beberapa ayat dan hadis 

yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan 

keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat. 

Salah satu firman Allah swt termuat dalam QS al-Nahl/16: 

90. 

b. Asas kepastian hukum 

Asas kepastian hukum memiliki arti tidak ada satu 

perbuatan yang dapat dihukum kecuali dengan kekuatan 

hukum atau aturan berupa nas dan ijmak para ulama. Asas 

tersebut senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana 

Islam. Di antara ayat Alquran yang dapat dijadikan 

argumentasi kuat tertuang dalam QS al-Isra/17: 15. 

Bukti lain bahwa dalam ‘uqubah Islamiyah terdapat 

kepastian hukum adalah adanya larangan untuk menikahi 

saudara kandung kecuali yang terjadi pada anak Adam as. 

Tentang hal itu, Alquran menggunakan kalimat illa ma qad 

salafa (kecuali yang telah lalu). 

c. Asas kemanfaatan 

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas 

keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan 

dan kepastian hukum, dipertimbakan asas kemanfaatannya, 

baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Penerapan 
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hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan 

pembunuhan, dapat dipertimbangkan kemanfaatan 

penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa dan bagi 

masyarakat. Kalau hukuman mati itu yang dijatuhkan lebih 

bermafaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman tersebut 

yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati 

lebih bermanfaat bagi masyarakat (terdakwa dan keluarga 

korban), ancaman hukuman mati dapat diganti dengan 

hukuman denda yang dibayarkan kepada pihak korban.101 

Asas itu dapat ditarik dari subtansi QS al-Baqarah/2: 179. 

Berkaitan dengan asas-asas hukum pidana Islam 

terdapat enam asas pokok lain, yaitu: 

1) Legalitas 

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa 

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada 

undang-undang yang mengaturnya.102 Asas tersebut sejalan 

dengan QS al-Isra/17: 15 dan QS al-An’am/6: 9. Kedua ayat 

itu relevan dengan asas legalitas, sebab Allah swt 

menurunkan Alquran kepada Nabi untuk memberikan 

peringatan berupa aturan hukum, termasuk dalam ancaman 

‘uqubah. Oleh karena itu, ‘uqubah bersifat legal sebab 

sebelum dijatuhkan ada ayat atau hadis yang mengatur 

tentang masalah terkait. 

                                                 
101Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012)., h. 4-5. 
102Irfan, Hukum Pidana Islam., h. 14. 
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2) Tidak berlaku surut 

Asas tersebut melarang keberlakuan hukuman ke 

belakang yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. 

Pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan 

pelanggaran terhadap HAM.103 Asas itu pada kenyataannya 

merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat Islam 

memiliki banyak bukti yang menegaskan asas tidak berlaku 

surut. 

3) Praduga tidak bersalah 

Asas tersebut memiliki arti bahwa seseorang yang 

dituduh melakukan suatu kejahatan dianggap tidak bersalah 

sebelum hakim dengan bukti yang meyakinkan dan tidak 

terdapat unsur keraguan sedikit pun menyatakan dengan 

tegas kesalahannya.104 Pada dasarnya, seseorang bebas dari 

berbagai tuntutan. Meskipun demikian, dalam hukum pidana 

Islam asas praduga tidak bersalah lebih tepat berupa asas 

yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah 

sebelum penjatuhan vonis. 

Tampak dari asas praduga tidak bersalah bahwa tidak 

dibenarkan mencari, menelusuri, meneliti atau menyelidiki 

kesalahan orang lain kecuali ditugaskan untuk melakukan 

seperti polisi, jaksa, atau hakim yang bertugas menegakkan 

keadilan. Selain yang bertugas tidak dibenarkan mencari-

cari kesalahan pihak lain. 

                                                 
103Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003). 
104Irfan, Hukum Pidana Islam., h. 18. 
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4) Larangan memindahkan kesalahan kepada orang 

lain 

Asas ini berkaitan dengan masalah 

pertanggungjawaban pidana. Artinya, seorang bertanggung 

jawab dengan segala hal yang dilakukannya dan tidak ada 

konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain.105 Salah 

satu ayat yang menjelaskan tentang asas tersebut termuat 

dalam QS al-Isra/17: 15. 

Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang 

lain tidak boleh terjadi. Wacana untuk barter narapidana 

antarnegara seperti yang pernah mengemuka dalam kasus 

vonis mati pengedar narkoba, Bali Nine asal Australia yang 

tetap dieksekusi bersama enam gembong narkoba dari 

beberapa negara lainnya pada Mei 2015 karena tidak sejalan 

dengan prinsip asas ini. 

5) Keharusan membatalkan ‘uqubah akibat ada unsur 

keraguan 

Asas tersebut didasarkan dari hadis yang menyatakan 

bahwa menghindarkan hukuman had kalau terdapat unsur 

keraguan. Hal itu dilakukan karena pada dasarnya seorang 

hakim yang salah dalam memberikan pemaafan lebih baik 

daripada salah dalam menjatuhkan vonis hukuman. 

 

 

                                                 
105Ibid., h. 19. 
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6) Persamaan di hadapan hukum 

Asas tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan 

antara kalangan atas dan rakyat biasa, orang kaya dan 

miskin, dan satu kelompok dan kelompok lainnya. 

 

8. Kaidah Fikih tentang ‘Uqubah Islamiyah 

Ada beberapa kaidah fikih yang menguatkan tentang 

‘uqubah secara umum. Beberapa kaidah tersebut, antara 

lain: 

a. كَالُْْدُوْدِ لْقِصَاصَ  ا  

Kisas sama dengan hudud. Maksudnya, bahwa 

kesamaannya terletak pada keharusan untuk berhati-hati 

dalam pemberian sanksi. Pada kisas pun, hukuman gugur 

jika terdapat syubhat (kesamaran). Oleh karena itu, 

keharusan untuk menghindari hukuman hudud berlaku juga 

pada kisas.106 

Perbedaan hudud dan kisas terletak pada tujuh hal. 

Pertama, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan 

pengetahuannya pada kisas, pada hudud tidak boleh. Kedua, 

pada kisas hak menuntut dapat diwariskan, pada hudud 

tidak. Ketiga, pada kisas, korban atau wali korban dapat 

memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak 

atau berpindah kepada hukuman pengganti, pada hudud 

tidak ada pemaafan. Keempat, pada kisas tidak ada 

                                                 
106’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 167. 
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kadaluarsa dalam kesaksian, pada jarimah hudud ada 

kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah menuduh. 

Kelima, pada kisas pembuktian dengan isyarat dan tulisan 

dapat diterima, pada hudud tidak. Keenam, pada kisas 

dibolehkan ada pembelaan, pada hudud tidak ada 

pembelaan. Ketujuh, pada kisas harus ada tuntutan, pada 

hudud tidak perlu kecuali pada jarimah menuduh. 

b.  ِهَاتِ ا دْرَءُ الُْْدُوْدَ باِلشُّب ْ  

Kaidah tersebut adalah sebuah kaidah yang menjadi 

pegangan bagi setiap hakim untuk sebisa mungkin 

mengindari hukuman had terhadap tersangka pelaku 

kejahatan (membunuh, mencuri, berzina) selama masih ada 

kesamaran dan ketidakpastian.107 

Kaidah ini disarikan dari hadis-hadis Rasulullah saw, di 

antaranya hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat 

yang mengaku berzina di hadapan Nabi. 

c.  َسْقُطُ الْقِصَاصُ بِعَدَمِ الْمُسَاوَةِ وَ الْمُمَاثَ لَةِ ي  

Kisas gugur karena ketiadaan kesamaan dan 

keserupaan. Kaidah tersebut mengandung arti bahwa kisas 

tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada kesamaan dan 

keserupaan antara pelaku dengan korbannya. Kesamaan 

yang dimaksud adalah kesamaan dalam kesehatan dan 

kesempurnaan. Misalnya, tangan yang lumpuh tidak sama 

dengan tangan yang sehat dan seterusnya. Adapun 

                                                 
107Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam., h. 86. 
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keserupaan yang dimaksud adalah tangan kanan dengan 

tangan kanan, kaki kiri dengan kaki kiri dan seterusnya.108 

d.  ٍّلََ جَريُِْةََ وَ لََ عُقُوْبةََ بِلََ نَص 

Tidak ada jarimah dan ‘uqubah jika tidak terdapat 

dalam nas. Kaidah tersebut menjelaskan tentang asas 

legalitas suatu tindak pidana dan hukumannya.  Asas 

legalitas mengandung tiga kaidah pokok, yaitu a) tidak ada 

perbuatan yang diancam kalau tidak dinyatakan dalam nas, 

b) tidak boleh menggunakan logika, c) aturan hukum pidana 

tidak berlaku surut.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 173. 
109’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 178. 
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BAB IV 

PEMIKIRAN AL-BUTI TENTANG 

‘UQUBAH ISLAMIYAH 

 

 

 

1. Esensi ‘Uqubah Islamiyah Menurut al-Buti 

a. Hak-hak Allah swt dalam ‘Uqubah Islamiyah 

ak Allah swt yang utama adalah mengimani-

Nya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tidak 

menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hak 

Allah swt yang lain bahwa manusia wajib menerima sepenuh 

hati dan mengikuti aturan yang diwahyukan kepada 

manusia melalui Rasulullah saw. Umat Islam wajib menaati 

H 
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dan mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam 

Alquran dan sunah termasuk dalam hal ini adalah ‘uqubah 

al-Islamiyah. Hadis menceritakan tentang hak Allah swt: 

ياَ مُعَاذُ! أتََدْريِ مَا حَقُّ الل هِ عَلَى الْعِبَادِ وما حقُّ العبادِ 
فإَِنَّ حَقَّ »ى الله؟ قاَلَ قُ لْتُ: الله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: عَلَ 

الل هِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوا الل هِ وَلََ يشُْركُِوا بِهِ شَيْئاً. وَحَقُّ 
الْعِبَادِ عَلَى الل هِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لََ يُ عَذ بَ مَنْ لََ يُشْركُِ بِهِ 

 شَيْئاً 110

Artinya: 

Hai Mu’adz, apakah kamu mengetahui hak Allah 
terhadap hamba-Nya dan hak hamba kepada 
Allah? Mu’adz berkata: Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu. Lalu Rasulullah saw bersabda: 
Sesungguhnya hak Allah dari hamba-Nya adalah 
hamba menyembah Allah dan tidak 
menyekutukannya dengan sesuatu. Hak hamba 
dari Allah ‘azza wa jalla adalah tidak mengazab 
bagi yang tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu. 

Hak Allah swt tersebut mendahului segala hak yang 

lain dan dilakukan meskipun mengorbankan hak lain. Allah 

swt membuat aturan selaras dan seimbang dengan berbagai 

perbedaan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi 

penekanan al-Buti dalam menyikapi keberadaan ‘uqubah al-

Islamiyah. 

                                                 
110Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, Al-Jami‘ Al-

Shahih, Bab al-Tauhid hadis nomor 7373. Cet. I. (Kairo: Dar al-Salafiyah, 
n.d.)., h. 802. 
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Al-Buti memilih berbeda dengan para pembaharu dan 

pemikir Islam lain yang berargumen bahwa hukum Islam 

berupa ‘uqubah seperti potong tangan, kisas, penyaliban, 

dera, cambuk, rajam dan lain sebagainya bukan hal relevan 

untuk sosial kehidupan umat saat ini. Menurut al-Buti, 

hukum Islam potong tangan, kisas, penyaliban, dera, 

cambuk, rajam dan lain sebagainya adalah ‘uqubah (sanksi 

pidana) yang tetap relevan untuk konteks kehidupan saat ini 

dan juga seterusnya. Pemikirannya tersebut, secara spesifik 

dituangkan dalam tulisannya yang berjudul al-‘Uqubat al-

Islamiyah wa ‘Uqdah al-Tanaqudh bainaha wa baina ma 

Yusamma bi Thabi‘ah al-‘Ashr. 

Esensi filosofis ‘uqubah Islamiyah terbagi dua 

macam:111 

1) Sanksi pidana yang pasti (‘uqubah muqaddarah). 

Jenis tersebut ditentukan bentuk dan ukurannya oleh 

nas (Alquran dan sunah), tidak ada ruang lagi untuk 

mengubahnya. ‘Uqubah tersebut tetap berlaku tanpa terikat 

ruang dan waktu. 

Sanksi pidana jenis (‘uqubah muqaddarah) tersebut 

erat kaitannya dengan tindak pidana berat yang beredar di 

masyarakat. Adakalanya berupa pelanggaran terhadap hak 

asasi Allah swt, hak asasi manusia dan tindak pidana yang 

dianggap mengancam serta membahayakan tegaknya sendi-

                                                 
111Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 12. 

http://tanbihun.com/fikih/usulfikih/mengenal-sumber-hukum-islam/
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sendi moral masyarakat.112 Hak asasi yang diklaim oleh al-

Buti adalah hak-hak pokok yang diberikan oleh syariat Islam 

kepada setiap individu berupa perlindungan terhadap 

agama (hifzh al-din), keselamatan jiwa (hifzh al-nafs), 

kebebasan akal pikiran (hifzh al-‘aql), kelangsungan 

keturunan (hifzh al-nasl), serta perlindungan terhadap harta 

benda (hifzh} al-mal) miliknya. Istilah dalam nomenklatur 

kajian Usul Fikih hak-hak asasi tersebut disebut dengan al-

dharuriyat al-khams atau al-mashalih al-khams serta al-

kulliyat al-khams. 

Syari‘113 memberikan hukuman yang ditentukan ketika 

bahaya mengancam kelima hal tersebut. Tidak dikembalikan 

kepada ijtihad para ulama dan para hakim, karena rawan 

terjadi kesalahan dalam ijtihad berkaitan dengan 

hukuman.114 

2) Sanksi pidana yang belum pasti (‘uqubah gair 

muqaddarah) 

Jenis ini ditentukan oleh kejelian hakim dalam 

memutuskan perkara selama tidak melampaui batas yang 

digariskan. Hukuman itu tidak diatur secara spesifik oleh 

nas, Alquran dan sunah.115 

                                                 
112Ibid., h. 12. 
113Syari’ adalah Allah swt dan Rasulullah saw sebagai pembuat 

perundang-undangan melalui wahyu. 
114Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 12. 
115Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Muhadharat Fi Fiqh Al-

Muqaran (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.)., h. 149-150. 

http://tanbihun.com/tasawwuf/kenapa-harus-berpikir/
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Jenis sanksi pidana tersebut terkait dengan tindak 

pidana (jarimah) selain yang ditentukan, yaitu tindak pidana 

yang tidak berdampak langsung pada hilangnya salah satu 

hak asasi seseorang (al-dharuriyat al-khams), tetapi terbatas 

pada hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan hidup 

seseorang, baik yang bersifat sekunder (hajiyah) maupun 

tersier (tahsiniyah). Oleh karena itu, Allah swt memberikan 

tanggung jawab kepada pemimpin/ pemerintah (wali al-

‘amr) dalam hal negara sebagai pemegang otoritas dengan 

memberlakukan hukuman yang tepat dan sesuai dengan 

tingkat kejahatan atau beratnya pelanggaran yang  

dilakukan.116 

Al-Buti memadukan perhatian khusus dari klasifikasi 

jenis sebagai wacana mengenai penerapan jenis hukuman 

pertama yang diistilahkan dengan hudud (bentuk plural dari 

kata had). Sebagian pemikir Islam kontemporer yang 

menolak diberlakukannya hukum had dengan alasan tidak 

relevan lagi dengan konteks sosial kehidupan saat ini. 

Menurut al-Buti, alasan dan dalil itu tidak dapat dibenarkan. 

Al-Buti berpandangan bahwa dengan dalil yang 

diungkapkan kalangan yang menolak tersebut timbul karena 

dua faktor utama, yaitu; Pertama, kondisi kejiwaan 

(psikologi) seseorang dan umat Islam yang cenderung 

beranggapan bahwa segala sesuatu yang klasik itu kuno 

                                                 
116Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 13. 
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(kadaluarsa) dan tidak patut dipertahankan dan 

diimplementasikan. Kedua, kalangan umat Islam ada yang 

menganggap bahwa ‘uqubah Islamiyah itu bengis, kejam, 

dan melanggar HAM, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan abad 20.117 

Al-Buti berpandangan bahwa kedua dalil faktor 

tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan pijakan untuk 

menilai hukuman had itu relevan atau tidak untuk konteks 

sosial kehidupan saat ini. Keduanya tidak lain merupakan 

ilusi (wahm) belaka dan tidak berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan nalar dan rasional. Penolakan sekelompok 

orang terhadap hukum had semata-mata timbul karena rasa 

bosan dan jenuh pada hukum had yang dianggap sebagai 

produk Islam masa klasik yang usang. Hal itu dapat 

ditelusuri melalui pendekatan psikologi seseorang 

cenderung mengabaikan, membiarkan, mengabaikan bahkan 

merusak segala sesuatu yang lama dimiliki ketika merasa 

jenuh dengannya, lalu menggantinya dengan sesuatu yang 

termakan usia. 

Al-Buti menguraikan bahwa tidak semua hal yang 

terbaru dan modern itu lebih baik dari hal-hal yang berasal 

dari masa lampau. Bahkan, justru tidak sedikit yang terbaru 

dan modern itu menjadi sumber malapetaka dan sebaliknya 

yang dikatakan kuno itu menjadi sumber kehidupan. Al-Buti 

menganalogikan seperti dunia menyaksikan bahwa 

matahari, air, bumi, dan udara adalah produk masa lampau 

                                                 
117Ibid., h. 16-17 
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yang hingga saat ini menjadi sumber kehidupan. Matahari 

yang disaksikan hari ini adalah matahari yang disaksikan 

oleh orang-orang yang hidup pada ribuan tahun lalu yang 

terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, sama 

sekali tidak berubah.118 

 

b. Al-Jaza’ (Sebagai Pembalasan) 

Pembalasan memberikan pengertian bahwa pelaku 

kejahatan wajib dikenakan balasan yang setimpal sesuai 

dengan kejahatan yang dilakukannya, baik sanksi pidana itu 

bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat. Pembalasan 

sesuai dengan prinsip keadilan yang menghendaki 

seseorang mendapat balasan yang setimpal dengan 

kelakuannya. 

Ada beberapa ayat Alquran yang berbicara tentang 

konsep pembalasan. Seperti firman Allah swt dalam QS al-

Syura/42: 40: 

ِّئَة ََٰٰٓٓا َٰٓؤ َٰٓوجََزَ َٰٓ ِّئَة ََٰٰٓٓسَي  ِّث ََٰٰٓٓسَي  ص َٰٓوَََٰٰٓٓفَاعَََٰٰٓٓمَن َٰٓفَََٰٰٓٓل هَا َٰٓم 
َ
ج ََٰٰٓٓلحَََٰٓأ

َ
ه َٰٓفَأ َٰٓۥر 

َٰٓ ََٰٰٓٓلَََٰٰٓٓۥإِّنهّ ََٰٰٓٓلّلِّهَٰٓٱَٰٓعَََ ِّب  ََٰٰٓٓلِّمِّيََٰٓلظّ َٰٓٱَٰٓيُ 
Terjmahan: 

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan 
yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan 
berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) 

                                                 
118Ibid., h. 12. 
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Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-
orang yang lalim.119 

Istilah pembalasan tersebut banyak digunakan oleh 

Alquran dalam tindak pidana hudud. Misalnya dalam QS al-

Ma’idah/5: 33 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana 

pencurian. Pembalasan dikritik oleh ahli hukum sekuler, 

terutama jika dikaitkan pembalasan dengan balas dendam. 

Dalam ‘uqubah Islamiyah, tujuan pembalasan jelas dan 

mempunyai landasan dari Alquran, sunah dan ijmak. 

Al-Buti membantah yang mengatakan bahwa ‘uqubah 

Islamiyah itu kejam, bengis dan tidak sesuai dengan nilai-

nilai kemanusiaan, maka sanksi pidana dihapuskan saja dari 

masyarakat. Implikasinya, masyarakat memliki kebebasan 

dalam melakukan sesuatu yang diinginkan tidak merasa 

khawatir dengan keberadaan sanksi pidana itu. Namun 

demikian, hal itu menyalahi kodrat yang berlaku di tengah 

masyarakat. Seseorang bisa menjadi ‘pemangsa’ bagi orang 

lain. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap adanya suatu 

hukuman yang berat, menyakitkan, dan menjerahkan demi 

mengendalikan sifat buas manusia itu. Sanksi tersebut 

adalah hukuman yang sesuai dan setimpal dengan tindak 

pidana yang dilakukan. Semakin besar tindak pidana yang 

diperbuat oleh seseorang, semakin besar pula bahaya yang 

ditimbulkan. Semakin besar bahaya yang ditimbulkan, 

semakin berat pula hukuman yang ditanggung.120 

                                                 
119Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 488. 
120Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 18. 
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Oleh karena itu, setiap negara dan bangsa memiliki 

penilaian mengenai berat-tidaknya jarimah serta 

pemidanaan yang dikenakan. Dengan demikian, penilaian 

tersebut masih relatif, berbeda antara yang satu dengan 

yang lain. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah kecil oleh 

suatu negara terkadang sesuatu itu masalah yang besar 

menurut penilaian negara lain. Tindak pidana yang menurut 

suatu negara pantas mendapatkan hukuman mati, belum 

tentu pantas dalam pandangan bangsa lain. Oleh karena itu, 

Islam sebagai agama wahyu yang universal, menggariskan 

ketentuan-ketentuan baku berupa hukuman-hukuman 

(‘uqubah) yang sesuai dengan prinsip keseimbangan, baik 

keseimbangan alam, keseimbangan manusia, dan 

keseimbangan hidup. Jangan sampai hukuman yang 

diberikan itu melampaui batas sanksi yang semestinya 

diperoleh, atau sebaliknya hukuman itu kurang dari 

ketentuan yang sepantasnya diperoleh. 

Al-Buti mengungkapkan secara tegas bahwa kalangan 

yang menilai ‘uqubah Islamiyah itu hukuman yang kejam 

dan bengis merupakan penilaian yang bersumber dari 

kesimpulan yang terlalu terburu-buru dan gegabah. 

Kalangan yang memiliki pandangan demikian itu hanya 

melihat ‘uqubah Islamiyah dari satu sisi saja, yaitu dari sisi 

potong tangannya atau dari sisi rajamnya, tidak melihat 

secara utuh dari sisi-sisi yang lain. Misalnya, waktu 

hukuman tersebut dapat dilaksanakan, proses yang harus 
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dilalui, dan hukuman tersebut satu-satunya hukuman yang 

harus dijalankan tanpa ada alternatif hukuman pengganti 

jika tindak pidana itu terkait dengan hak orang-perorang 

(pelaku dan korban). 

Sanksi pidana berupa dera, cambuk, rajam atau potong 

tangan dapat tidak dijalankan dan gugur ketika terdapat 

syubhat (alasan-alasan pemaaf). Suatu riwayat dijelaskan 

bahwa Khalifah ‘Umar bin Khattab pernah membebaskan 

seorang perempuan yang melakukan zina dengan alasan 

demi menyelamatkan jiwanya yang waktu itu dalam 

keadaan haus dan hampir mati. Jiwanya selamat ketika 

bersedia melakukan zina bersama rekannya yang waktu itu 

memiliki cukup persediaan air susu domba, namun sebagai 

imbalannya si perempuan tersebut harus mau berzina 

dengannya. Kesempatan lain ‘Umar juga membebaskan 

seorang pencuri dari hukuman potong tangan dengan alasan 

waktu itu terjadi musim paceklik (kelaparan), lalu memaksa 

orang itu untuk melakukan pencurian. Hukuman bebas yang 

diberikan oleh ‘Umar kepada dua pelaku tindak pidana 

tersebut tidak lain dikarenakan adanya syubhat yang dapat 

menghalangi diterapkannya suatu hukuman. 

Namun demikian, al-Buti tidak sepakat dengan 

anggapan bahwa yang dilakukan oleh ‘Umar tersebut 

dikatakan sebagai suatu tindakan yang keluar dari 

ketentuan nas karena lebih mempertimbangkan faktor 

kemaslahatannya atau maqashid syari‘ah. Hal tersebut yang 

seringkali disalahpahami oleh sebagian pemikir muslim 
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kontemporer dengan menjadikan ijtihad ‘Umar tersebut 

sebagai dalil dan legitimasi pembenar upaya keluar dari 

kungkungan teks. Al-Buti menilai bahwa kemaslahatan itu 

dapat dibenarkan jika tidak bertentangan secara langsung 

dengan nas sharih atau nas zhahir Alquran dan sunah. 

Kebijakan yang diambil oleh ‘Umar tersebut merupakan 

salah satu bentuk ijtihadnya terhadap hadis Rasulullah saw: 

“Idra’ al-hudud ‘an al-muslimin bi al-syubhat” (hindarilah 

hukuman had terhadap umat Islam karena adanya syubhat). 

Kebijakan ‘Umar untuk memberikan kebebasan bagi pencuri 

adalah bentuk ijtihad yang dilakukan dalam menafsirkan 

maksud syubhat pada teks hadis tersebut. Jadi, dalam hal ini 

ijtihad yang dilakukan oleh ‘Umar sama sekali tidak keluar 

dari nas, tetapi masih termasuk dalam batasan nas. ‘Umar 

memahami bahwa hadis tersebut adalah menempati posisi 

sebagai mukhashshish (pembatasan) dari keumuman QS al-

Ma’idah/5: 38 yang berkenaan dengan hukuman potong 

tangan serta QS al-Nur/24: 2 yang berkenaan dengan had 

pelaku zina. 

Selain keberadaan syubhat menggugurkan sanksi 

pidana, yang juga luput dari perhatian para penentang 

‘uqubah Islamiyah pada umumnya adalah mengenai 

hukuman kisas bagi pembunuh dan had bagi pelaku qadzf 

(menuduh zina). Hukuman tersebut dapat diterapkan 

apabila ada tuntutan dari keluarga korban yang dibunuh dan 

juga dari maqdzuf (orang yang dituduh melakukan zina). Hal 

http://tanbihun.com/bebas/kebekuan-berfikir-umat-islam/
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iu merupakan pendapat ulama Syafi‘iyah, Hanabilah, Abu 

Tsaur dan sejumlah ulama lainnya. Apabila keluarga korban 

memberikan maaf dan ampunan pada pelaku, hukuman 

kisas tersebut gugur dan sebagai gantinya keluarga korban 

dapat menuntut diat (denda) dari pelaku. Bahkan, jika 

keluarga korban menghendaki, pelaku dapat bebas dari 

segala jeratan hukum, baik kisas maupun diat. Selanjutnya 

tergantung pada kebijakan seorang hakim dan bentuk 

hukuman (takzir) yang pantas diberikan kepada pelaku 

pidana tersebut. 

 

c. Al-Taubah (Pertobatan) 

Salah satu hal yang membedakan ‘uqubah Islamiyah 

dan hukuman pidana (pemidanaan) dari sistem hukum yang 

lain adalah adanya dimensi ukhrawi di dalamnya. Ketika 

manusia melakukan kejahatan, tidak hanya dibebankan 

pertanggungjawaban hukuman di dunia saja (al-‘uqubah al-

dunyawiyah), tetapi hukuman di akhirat kelak (al-‘uqubah 

al-ukhrawiyah). Sanksi di dunia menurut sebagian fukaha 

berfungsi menggugurkan dosa-dosa yang dilakukannya. 

Rasa bersalah tidak muncul dalam diri pelaku 

kejahatan kadang-kadang. Bahkan, seringkali merasa benar 

dengan tindakan yang dilakukannya. Tidak tampak sedikit 

pun rasa bersalah dalam dirinya. Rasa bersalah merupakan 

syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-

dosanya. Penyesalan dan upaya memperbaiki diri dikenal 
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dalam Islam sebagai tobat. Oleh karena itu, ‘uqubah 

Islamiyah sebagai penghapus dosa jika ada unsur tobat di 

dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan 

vertikal terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk 

hati pelaku tindak pidana dan adanya niat untuk tidak 

mengulangi perbuatannya. 

Al-Buti menganggap bahwa konsep tobat dalam 

‘uqubah Islamiyah berawal dari tindak pidana murtad. Jika 

seseorang murtad dijatuhi hukuman mati jika tetap kepada 

keyakinannya. Adapun jika pelaku murtad itu 

menyampaikan pertobatannya dan kembali kepada  

kebenaran (Islam), serta meminta pengampunan kepada 

Allah swt, terbebas dari hukuman mati.121 

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kaitan tobat 

dan murtad tertuang dalam QS al-Nisa’/4: 137:122 

وا ََٰٰٓٓث مََّٰٰٓٓءَامَن وا ََٰٰٓٓلَِّّّينََٰٓٱَٰٓإِّنَّٰٓ وا َٰٓكَََٰٰٓٓث مََّٰٰٓٓن وا َٰٓءَامَََٰٰٓٓث مََّٰٰٓٓكَفَر  َٰٓث مََّٰٰٓٓفَر 
وا ََٰٰٓٓث مََّٰٰٓٓءَامَن وا َٰٓ نَِّٰٓيَََٰٰٓٓم َٰٓلََّٰٰٓٓار َٰٓف َٰٓك ََٰٰٓٓدَاد وا َٰٓز َٰٓٱَٰٓث مََّٰٰٓٓكَفَر  َٰٓلّل َٰٓٱَٰٓك 
َٰٓ ََٰٰٓٓسَبِّيلَۢ

Terjemahan: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
kemudian kafir, kemudian beriman (pula), 
kamudian kafir lagi, kemudian bertambah 
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan 
memberi ampunan kepada mereka, dan tidak 

                                                 
121Ibid., h. 26. 
122Achmad Abubakar, Ulumul Qur’an: Pisau Analisis Dalam 

Menafsirkan Al-Qur’an (Semesta Aksara, 2019)., h. 89. 
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(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang 
lurus.123 

Hukuman pengganti dapat diberlakukan jika pelaku 

tidak mau bertobat. Akan tetapi, jika pelaku bertobat, 

terbebas dari tuntutan hukuman asli berupa hukuman mati. 

Pelaku yang terbebas dari hukuman mati tidak berarti 

terbebas dari sanksi hukum, tetapi beralih dari hukuman 

had ke takzir. Takzir bisa berupa cambuk, penawanan atau 

ganti rugi. Jika jarimah murtad terus terjadi, ulama dapat 

memberlakukan takzir dengan hukuman yang lebih keras.124 

Pertobatan pun termuat dalam Alquran dalam tindak 

pidana al-hirabah yaitu QS al-Ma’idah/5: 34125 dan tindak 

pidana al-qadzf yaitu QS al-Nur/24: 5.126 Pertobatan dalam 

‘uqubah Islamiyah tidak otomatis menghapus hukuman. 

Pengampunan tersebut hanya berkaitan dengan hak-hak 

Allah swt Hal yang berkaitan dengan hak individu manusia 

tidak gugur. 

 

2. Maslahat dalam ‘Uqubah Islamiyah Menurut al-Buti 

Al-Buti menyingkap posisi maslahat dan batas-

batasnya dalam syariat Islam. Oleh karena itu, maslahat yang 

                                                 
123Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 101. 
124’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. I., h. 590. 
 إِلََّ  الَّذِينَ  تاَبوُا مِنْ  قَ بْلِ  أَنْ  تَ قْدِرُوا عَلَيْهِ مْ  فاَعْلَمُ وا أَنَّ  اللَّهَ  غَفُورن  رَحِيمن 125
 إِلََّ  الَّذِينَ  تاَبوُا مِنْ  بَ عْدِ  ذَ  لِكَ  وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ  اللَّهَ  غَفُورن  رَحِيمن 126
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keluar dari batas-batas tersebut bukan maslahat hakiki yang 

layak dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. 127 

Al-Buti berpandangan bahwa maslahah yang 

disepakati oleh jumhur ulama tentang kebolehannya 

digunakan yaitu mashlahah mu’atsirah dan mashlahah 

mula’imah. Mashlahah munasibah garibah adalah maslahah 

yang tidak boleh digunakan menurut jumhur ulama, karena 

asas acuan manfaatnya sebatas dugaan (wahm) dan tidak 

masuk dalam maqashid syari’ah.  Mashlahah mursalah 

menjadi maslahat yang tidak bersifaf dugaan (wahm), tetapi 

sudah diyakini termasuk dalam maqashid syari’ah yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan tidak ada 

perintah atau anjuran, serta tidak ada larangan untuk 

menghindarinya.128 

Al-Buti berpandangan bahwa maslahat bukan dalil 

independen yang berdiri sendiri seperti Alquran, sunah, 

ijmak, dan kias. Maslahat adalah nilai-nilai universal yang 

diperoleh dari penelusuran dan penelitian terhadap hukum 

partikular yang digali dari dalil-dalil syariat secara spesifik. 

Ketika dilakukan penelitian terhadap hukum partikular 

ditemukan satu titik temu yaitu tujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia.129 Tujuan mewujudkan 

                                                 
127Al-Buti, Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Syari‘at Al-Islamiyah., h. 

30. 
128Nanda Himmatul Ulya, “KONSEP MASLAHAT DALAM 

PANDANGAN SA’ID RAMADHAN AL-BUTHI.”, h. 205-206. 
129Al-Buti, Dhawabit Al-Mashlahah Fi Al-Syari‘at Al-Islamiyah., h. 

127. 
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kemaslahatan adalah nilai universal.130 Nilai-nilai universal 

tersebut tidak dapat terwujud secara tersendiri tidak 

dengan keberadaan hukum partikular itu. Maslahat yang 

dapat dinilai sebagai maslahat hakiki adalah yang ditopang 

dengan dalil syariat atau tidak bertentangan dengan dalil 

agama. 

Bertolak dari argumentasi tersebut, maslahat memiliki 

batasan-batasan (dhawabith) yang membatasi nilai-nilai 

universal itu dari satu sisi dan dapat menghubungkannya 

dengan dalil-dalil agama secara spesifik dari sisi yang lain. 

Dengan demikian, tercipta harmonisasi antara nilai-nilai 

universal dan hukum partikularnya. 

Al-Buti berpandangan mengenai tujuan (maqashid) 

dari ‘uqubah Islamiyah yaitu untuk menjamin agar setiap 

individu memeroleh hak-hak yang berkaitan dengan 

memprioritaskan agama, melindungi jiwa, kebebasan akal 

pikiran, kelangsungan keturunan, serta perlindungan 

terhadap harta benda. Islam mensyariatkan ‘uqubah 

tersebut tidak seorang pun berhak untuk mengubahnya.131 

‘Uqubah Islamiyah yang mengandung maslahat yang 

dimaksudkan oleh al-Buti berkaitan dengan al-dharuriyat al-

khams (lima hal yang prioritas) yaitu: 

 

                                                 
130Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti. 
131Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 16. 
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a. ‘Uqubah Islamiyah bagi yang Mengabaikan Agama 

(hifzh al-din) 

Hukuman mati bagi pelaku murtad disyariatkan 

sebagai upaya perlindungan terhadap agama (hifzh al-

din).132 Ajaran Islam menguraikan bahwa memelihara 

agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam 

mementingkan untuk memelihara agama karena identitas 

yang membedakan antara muslim dan non muslim.133 

Hukuman bagi murtad terdiri dari tiga kategori, yaitu 

‘uqubah asli, pengganti dan pelengkap.134 Hukuman asli 

berupa hukuman hudud yaitu hukuman mati. Hukuman mati 

pada pelaku murtad berdasarkan hadis Nabi saw: 

ثَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قاَلَ  أَخْبَ رَناَ مََُمَّدُ بْنُ الْمُثَ نََّّ قَالَ حَدَّ
ثَ نَا هِشَامن عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ أنََسٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتَِ بنَِاسٍ مِنْ  حَدَّ

اَ  قاَلَ رَسُولُ الزُّط  يَ عْبُدُونَ وَثَ نًا فَأَحْرَقَ هُمْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنََّّ
تُ لُوه ُ  اخرجه (اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَق ْ

 135النسائ(
 

 

                                                 
132Ibid., h. 12. 
133Nur, “MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.”, h. 296. 
134’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II. 
135Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali Al-Nasa’i, Sunan 

Al-Nasa’i, hadis nomor 3997 (Beirut: Bait Afkar al-Dauliyah, 2013)., h. 
425. 
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Artinya: 

Muhammad bin al-Mutsanna mengabarkan 
kepada kami dan berkata: ‘Abd al-Shamad 
menceritakan kepada kami dan berkata: Hisyam 
menceritakan kepada kami dari Qatadah dari 
Anas bahwasanya ‘Ali didatangi sekelompok 
orang dari al-Zuth yang menyembah berhala lalu 
membakarnya, Ibn ‘Abbas berkata bahwa 
Rasulullah saw bersabda; barang siapa 
mengganti agamanya, bunuhlah. 

Hadis tersebut berbicara tentang hukuman mati bagi 

pelaku murtad. Akan tetapi, ada pandangan lain mengenai 

hukuman bagi orang yang murtad. Ada yang yang 

berpendapat cukup dengan dipenjarakan. Al-Jabiri 

mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku murtad adalah di 

akhirat dan tidak ada hukuman bersifat duniawi. Ada yang 

beranggapan bahwa ‘uqubah bagi orang yang murtad adalah 

takzir. 

Hukuman pengganti diberlakukan jika pelaku tidak 

mau bertobat. Akan tetapi, jika pelaku bertobat, terbebas 

dari tuntutan hukuman asli berupa hukuman mati. Pelaku 

yang terbebas dari hukuman mati tidak berarti terbebas dari 

sanksi hukum, tetapi beralih dari hukuman had ke takzir. 

Takzir bisa berupa cambuk, penawanan atau ganti rugi. Jika 

jarimah murtad terus terjadi, ulama dapat memberlakukan 

takzir dengan hukuman yang lebih keras.136 Selain hukuman 

asli dan pengganti terdapat ‘uqubah pelengkap yang terdiri 

                                                 
136’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II., h. 590. 
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dari dua macam, yaitu pembekuan aset dan pembatasan 

kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan. 

Adapun murtad secara sembunyi tidak dapat diberikan 

hukuman hingga terbukti secara jelas (ucapan dan 

perbuatan). Ilat dalam ‘uqubah bagi kemurtadan adalah 

dikhawatirkan mampu memengaruhi keyakinan umat Islam 

yang dapat mendatangkan kemudaratan yang lebih besar.137 

b. Uqubah Islamiyah bagi yang mengabaikan 

perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) 

Hukuman kisas disyariatkan untuk menjamin hak 

hidup seseorang dan masyarakat luas (hifzh al-nafs).138 

Syariat kisas dalam Alquran terdapat dalam 3 ayat. Hal itu 

tertuang dalam firman Allah swt QS al-Baqarah/2: 178: 

لْْرُُّ الَى  فِ الْقَت ْ لْقِصَاصُ امُ يْكُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَ 
 مِنْ مَنْ عُفِيَ لهَُ فَ لأنْ ثَى باِ ثَىباِلْْرُ  وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأن ْ 

لِكَ هِ بإِِحْسَانٍ ذَ  إلِيَْ دَاءن أَ وَ أَخِيهِ شَيْءن فاَت  بَاعن باِلْمَعْرُوفِ 
 ذَلِكَ فَ لَهُ ى بَ عْدَ تَدَ اعْ  تََْفِيفن مِنْ رَب كُمْ وَرَحْْةَن فَمَنِ 

 ألَيِمن عَذَابن 
Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

                                                 
137Ali, “Maqashid Al-‘Uqubah Fi Al-Syari’Ah Al-Islamiyah.”, h. 45. 
138Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 12. 
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hamba dengan hamba, dan wanita dengan 
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, 
dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara 
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 
Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, 
maka baginya siksa yang sangat pedih.139 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman kisas 

dalam kasus pembunuhan yang sengaja (qatl al-‘amd) dan 

berencana yang keluarga korban tidak memaafkan pelaku. 

Kisas dapat gugur dengan adanya pemaafan dari keluarga 

korban, tetapi konsekuensinya adalah pembunuh membayar 

sejumlah diat kepada keluarga korban. Tujuan kisas itu 

untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat luas. 

Pemberlakuan kisas terkait pembunuhan sengaja dan 

terencana tidak hanya terkait dengan macam dan kategori 

pembunuhan, tetapi terkait dengan status sosial dan 

perbedaan agama. 

Ayat lain yang berbicara tentang disyariatkannya kisas 

termuat dalam QS al-Maidah/5: 45: 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْ  لْعَيِْ وَالْعَيَْ باِ لن َّفْسِ باِ سَ وكََتَب ْ
 ن  وَالْْرُُوحَ  باِلس  نَّ الس  وَالأنْفَ باِلأنْفِ وَالأذُنَ باِلأذُنِ وَ 

بِاَ   لََْ يََْكُمْ نْ هُ وَمَ ةن لَ ارَ قِصَاصن فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَ هُوَ كَفَّ 
 نَ مُو أنَْ زَلَ اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِ 

                                                 
139Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 28. 
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Terjemahan: 

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di 
dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) 
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, 
dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa 
baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang lalim.140 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman kisas 

dalam kasus pelukaan dan penganiayaan terhadap orang 

lain bukan dalam pembunuhan. Pelukaan terhadap orang 

lain dibalas dengan kondisi yang sama. Adapun jika korban 

memaafkan pelaku, terdapat diat yang dibayarkan kepada 

korban. Akan tetapi, jumlah diat itu dijelaskan dalam hadis 

Nabi saw 

c. ‘Uqubah bagi yang melalaikan kebebasan akal 

(hifzh al-‘aql) 

Hukuman had bagi pemabuk disyariatkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap akal seseorang (hifzh al-

‘aql).141 Ketetapan nas merupakan suatu penegasan dari 

Allah swt dan Rasulullah saw bahwa perbuatan meminum 

minuman memabukkan adalah dilarang dan hukumnya 

                                                 
140Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya., h. 116 
141Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 13. 
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haram. Perbuatan itu tidak dibolehkan berupa ancaman 

hukuman had. 

Proses (tadarruj) pengharaman khamar dalam Alquran 

sebanyak empat (4) kali. Akan tetapi, dari keempat ayat 

tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang hukuman had 

bagi peminumnya. Hukuman itu dapat dilihat dari hadis, 

antara lain: 

ثَ نَا مََُمَّدُ  ثَ نَا مََُمَّدُ بْنُ الْمُثَ نََّّ وَمََُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قاَلََ حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا شُعْبَةُ قاَلَ سََِعْتُ قَ تَادَةَ يََُد ثُ عَنْ أنََسِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ 

بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتَِ بِرَجُلٍ قَدْ 
شَرِبَ الْْمَْرَ فَجَلَدَهُ بَِِريِدَتَ يِْ نََْوَ أرَْبعَِيَ قاَلَ وَفَ عَلَهُ أبَوُ 

عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بَكْرٍ فَ لَمَّا كَانَ 
 أَخَفَّ الُْْدُودِ ثََاَنِيَ فَأَمَرَ بهِِ عُمَرُ 142

Artinya: 

Muhammad bin al-Musanna dan Muhammad bin 
Basysyar menceritakan kepada kami dengan 
berkata: Muhammad bin Ja’far menceritakan 
kepada kami: Syu’bah menceritakan kepada kami 
dengan berkata saya mendengar Qatadah 
bercerita tentang riwayat dari Anas bin Malik 
bahwasanya Nabi saw didatangi oleh seorang 
pria yang meminum khamar lalu Nabi 
menderanya dengan dua pelepah kurma 
sebanyak 40 kali. Anas berkata Abu Bakar juga 
melakukannya. Ketika Umar menjadi khalifah 
meminta saran kepada sahabat. ‘Abdurrahman 

                                                 
142Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-

Bukhary, Jilid 9. I. hadis nomor 3218 (Bairut: Dar al-Thuq al-Najah, n.d.)., 
h. 82 
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bin ‘Auf berkata jadikanlah had yang paling 
ringan yaitu 80 deraan. Umar lalu 
memerintahkan untuk mendera pemabuk 80 kali. 

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa ada 

fukaha yang berpendapat sanksi bagi peminum khamar 

adalah 40 kali cambukan seperti yang dilakukan oleh Nabi 

saw dan Abu Bakar. Ulama yang lain berpandangan 80 kali 

cambukan karena itu disepakati oleh para sahabat pada 

zaman ‘Umar bin Khattab. Pendapat tersebut merupakan 

pandangan mayoritas. 

Al-Buti memberikan contoh tentang hukum 

mengonsumsi minuman beralkohol.143 Sebagian kalangan 

berpandangan bahwa dalam minuman beralkohol terdapat 

sifat yang layak dijadikan sebagai ilat kehalalan 

meminumnya yaitu adanya rasa enak ataupun manfaat lain 

yang diasumsikan sebagai ilat. Akan tetapi, dalam minuman 

beralkohol juga terdapat sifat lain yang termasuk jenis 

minuman yang memabukkan yang merupakan ilat 

keharaman khamar. Hal itu terdapat kontradiksi antara 

sesuatu yang diasumsikan sebagai maslahat dan kias. Dalam 

kasus seperti ini, menurut al-Buti kias didahulukan yaitu 

dengan menganalogikan minuman beralkohol dengan 

khamar karena sama-sama memiliki ilat memabukkan. 

 

                                                 
143Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muammad Sa‘id Ramadan Al-Buti. 
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d. ‘Uqubah bagi yang melalaikan keberlangsungan 

keturunan (hifzh al-nasl) 

Hukuman had bagi pelaku zina dan menuduh orang 

lain berzina (al-qadzf) untuk menjamin dan melindungi hak 

reproduksi seseorang (hifzh al-nasl).144 Penetapan syariat 

had rajam terdapat hikmah yaitu menjaga nasab dan 

kejelasan keturunan serta menunjukkan tidak jatuh 

kehormatan seorang muslim. 

Zina adalah tindakan orang laki-laki berakal yang 

memasukan pucuk kemaluannya di salah satu tempat, 

bagian depan atau belakang seorang wanita yang tidak 

memiliki hubungan pernikahan antara keduanya. Abu 

Hanifah memahami zina hanya terbatas pada bagian depan 

saja. Zina dalam hukum Islam menyeluruh pada setiap 

hubungan kelamin yang tidak sah. Tidak terkecuali salah 

satu pasangan zina tersebut belum menikah maupun 

keduanya telah menikah, didasari rela sama rela atau tidak. 

Apabila perbuatan zina itu terbukti dijatuhi had zina. 

Ayat Alquran yang menginformasikan tentang 

hukuman bagi pelaku zina terdapat dalam QS al-Nur/24: 2: 

دَةٍ وَلَ مَا مِائَةَ جَلْ  مِن ْهُ احِدٍ وَ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ 
باِللَّهِ  تُمْ تُ ؤْمِنُونَ نْ كُنْ هِ إِ لَّ تأَْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَْفَةن فِ دِينِ ال

  نَ الْمُؤْمِنِيَ ئفَِةن مِ طاَ مَاوَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَ هُ 
                                                 

144Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 
Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 13. 
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Terjemahan: 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 
berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman.145 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman bagi 

pezina yang belum menikah. Hukumannya adalah 100 kali 

dera. Adapun bagi pezina yang menikah hukuman yang 

diberikan adalah rajam seperti yang terdapat dalam 

beberapa riwayat dari hadis. Ayat tersebut juga menasakh 

QS al-Nisa’/4: 15-16146 yang pada masa awal Islam 

menjelaskan hukuman bagi wanita yang berzina dikurung 

dalam rumah hingga mati.147 

Qadzf adalah tindak pidana atau jarimah terhadap 

nama baik dan kehormatan seseorang, berupa tuduhan zina 

terhadap orang Islam yang taat pada agamanya. Orang yang 

menuduh orang lain berzina tidak disertai dengan 

mendatangkan empat orang saksi atau bukti otentik lainnya, 

orang yang menuduh tersebut melakukan qadzaf. 

                                                 
145Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 351. 

 حَتَِّ  الْبُ يُوتِ  فِ  فَأَمْسِكُوهُنَّ  شَهِدُوا فإَِنْ  مِنْكُمْ  أرَْبَ عَةً  عَلَيْهِنَّ  فاَسْتَشْهِدُوا نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْفَاحِشَةَ  يأَْتِيَ  وَاللَتِ 146
هُمَاعَ  فَأَعْرِضُوا اوَأَصْلَحَ  اتاَبَ  فَإِنْ  فَآذُوهَُُا مِنْكُمْ  يأَْتيَِانِِاَ انِ وَاللَّذَ (١٥) سَبِيلَ لََنَُّ  اللَّهُ  يََْعَلَ  أَوْ  الْمَوْتُ  يَ تَ وَفَّاهُنَّ   كَانَ   اللَّهَ  إِنَّ  ن ْ

 (١٦) رَحِيمًا تَ وَّاباً
147Muhammad ’Ali Al-Sayis, Tafsir Ayah Al-Ahkam, Jil. I (Kairo: 

Maktabah al-Muassasah, n.d.)., h. 108. 
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Adapun ayat Alquran yang berbicara tentang menuduh 

orang lain berzina termuat dalam QS al-Nur/24: 4: 

دَاءَ أَرْبَ عَةِ شُهَ بِ أْتُوا  يَ لََْ  وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ 
ا وَأوُلئَِكَ شَهَادَةً أبََدً  ا لََمُْ لُو قْب َ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَ جَلْدَةً وَلَ ت َ 

 هُمُ الْفَاسِقُونَ 
Terjemahan: 

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita 
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian 
mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik.148 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang 

menuduh wanita baik-baik berzina tidak mampu 

mendatangkan saksi empat (4) orang, hukuman yang 

diperoleh 80 kali dera dan tidak diterima kesaksian 

selamanya. Seseorang tidak boleh menuduh tidak disertai 

bukti. Tujuan hukum pidana Islam menetapkan ketentuan 

pidana qadzf agar setiap orang menghormati harga diri atau 

kehormatan orang lain dengan tidak menuduh dengan 

tuduhan palsu, apalagi tuduhan itu berkaitangn zina dan 

perselingkuhan. 

 

 

                                                 
148Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 351. 
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e. ‘Uqubah bagi yang mengabaikan kepemilikan harta 

(hifzh al-mal) 

Hukuman had bagi pencuri dan pembegal (qathi’ al-

thariq) untuk menjamin dan melindungi hak dan 

kepemilikan harta benda seseorang (hifzh al-mal).149 

Jarimah pencurian merupakan kejahatan berat karena telah 

merugikan dan menghilangkan manfaat harta orang lain. 

Perbuatan yang dapat disebut tindak pidana pencurian 

menurut fukaha adalah pengambilan harta tersebut 

memenuhi beberapa kriteria berikut:150 

1) Harta diambil secara diam-diam, tidak dengan 

sepengetahuan pemiliknya. Pemilik barang tersebut 

tidak rela barangnya diambil oleh orang lain. 

2) Pencurian tersebut dilakukan dengan sengaja. 

3) Barang yang dicuri tersebut merupakan harta 

korban secara meyakinkan atau dipindahtangankan 

tetapi tidak ada hak pencuri di dalamnya. 

4) Barang yang dicuri berada dalam penguasaan 

pencuri. 

5) Barang yang dicuri tersebut mencapai nisab 

pencurian dan bernilai menurut agama. 

                                                 
149Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 13. 
150Ali Mutowif, “Gugurnya Had Jarîmah Pencurian Sebab Taubat 

Perspektif Jamal Al-Banna,” al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, no. 
2 (2015): 308–319. 
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Apabila kelima kriteria tersebut terpenuhi, pencuri 

dapat dieksekusi dengan mulai memotong tangan kanan. 

Jika mencuri lagi, dapat dieksekusi dengan memotong kaki 

kiri demikian seterusnya. Ulama berbeda pandangan tentang 

batas-batas tangan yang dipotong. 

Ayat Alquran yang menjelaskan tentang hukuman bagi 

yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri 

dipotong tangannya. Hal itu termuat dalam QS al-Maidah/5: 

38: 

ا نَكَالَ اءً بِاَ كَسَبَ مَا جَزَ يَ هُ يْدِ فاَقْطعَُوا أَ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ 
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزن حَكِيمن 

Terjemahan: 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.151 

Adapun bagi yang merusak harta orang lain menurut 

al-Buti hukumannya adalah takzir. Al-Buti menjelaskan 

bahwa ulama sepakat mengenai imam atau hakim untuk 

memilih hukuman yang tepat bagi pelaku yang tidak 

ditentukan hukuman dalam hal itu. Hukuman pilihan 

tersebut antara lain penjara, pemukulan (al-dharb), 

diasingkan, dicela, atau diberikan pengajaran.152 

                                                 
151Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 115. 
152Al-Buti, Muhadharat Fi Fiqh Al-Muqaran., h. 150. 



Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti 

(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia) 

 

~ 119 ~ 

 

Jarimah hirabah (perampokan atau pengganggu 

stabilitas) merupakan suatu tindak pidana atau aksi yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam wilayah kekuasaan 

Islam dengan melakukan kekacauan, pembunuhan, 

perampasan harta dengan tujuan mengganggu ketentraman 

dalam masyarakat. 

Hukuman bagi pembegal dalam QS al-Ma’idah/5: 33: 

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يََُاربِوُنَ ال  الأرْضِ فِ هُ وَيَسْعَوْنَ رَسُولَ هَ وَ لَّ إِنََّّ
هُمْ مِنْ رْجُلُ أيَْدِيهِمْ وَأَ  قَطَّعَ وْ ت ُ أَ  فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

فَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ  نْ يَا زْين فِ مْ خِ لََُ خِلَفٍ أَوْ يُ ن ْ  الدُّ
 وَلََمُْ فِ الآخِرَةِ عَذَابن عَظِيمن 

Terjemahan: 

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang 
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan 
untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka 
peroleh siksaan yang besar.153 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi 

pelaku pengganggu keamanan ada empat. Keempat jenis 

sanksi berat itu dilaksanakan secara keseluruhan, tidak 

dengan dipilih melainkan diberlakukan sesuai tindakan yang 

dilakukan. Sanksi bagi perampok yang membunuh korban 

                                                 
153Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 114. 
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berupa hukuman mati (yuqattalu), perampok yang 

membunuh, mengambil harta korban dan melakukan 

pemberontakan dibunuh dengan cara salib (yusallabu), 

perampok yang tidak membunuh tetapi mengambil harta 

diamputasi kaki dan tangannya secara bersilang 

(tuqaththa’), dan bagi perampok yang meneror, sanksinya 

berupa pengasingan (yunfa’u). 

‘Uqubah tersebut memberikan hikmah atau pesan 

terkait hubungan antara pelanggaran dan hukumannya. 

Agama Islam menghormati eksistensi manusia, darah 

manusia, anggota tubuh, harta serta segala hal yang dapat 

mendatangkan pahala dengan niat mendekatkan diri kepada 

Tuhan. 

 

3. KAM dan HAM dalam ‘Uqubah Islamiyah 

Hakikat KAM dan HAM 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang 

mengemban tugas, mengelola dan memelihara alam semesta 

dengan penuk ketakwaan dan tanggung jawab untuk 

kesejahteraan umat manusia. Allah swt memberikan 

kewajiban dan hak untuk menjamin keberadaan harkat dan 

martabat manusia serta keharmonisan terhadap 

lingkungannya.154 Manusia memiliki kewajiban asasi 

(selanjutnya disebut KAM) antara manusia dan Tuhan, dan 

                                                 
154Triyanto, Negara Hukum Dan HAM (Yogyakarta: Ombak, 2013)., 

h. 58. 
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manusia terhadap manusia yang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak asasi 

manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada manusia yang bersifat universal. Oleh karena 

itu, wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak 

diabaikan, tidak dikurangi, dan dirampas. 

Konsep KAM disadari dan diakui sebagai penyeimbang 

pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Hak 

berhubungan erat dengan kebebasan dan kewajiban 

berkaitan dengan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung 

jawab memiliki sifat saling ketergantungan satu sama 

lainnya. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai 

suatu kualitas moral merupakan wujud pengendalian yang 

alamiah dan bersifat sukarela atas kebebasan.155 KAM istilah 

yang tidak familiar di tengah masyarakat, sedangkan HAM 

sangat populer, baik dari kalangan akademisi maupun 

kalangan awam.156 

Di Indonesia, ketentuan mengenai HAM dan hak-hak 

warga negara dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang 

mendasar pasca Perubahan UUD 1945. Materi yang semula 

tujuh (7) butir bertambah secara signifikan. Perumusannya 

menjadi lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan 

                                                 
155Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, I. 

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2006)., h. 112. 

156Hamzah Hasan, “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN 
ASASI MANUSIA (Telaah Hukum Pidana Islam),” Mazahibuna; Jurnal 
Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2019): 92–119. 
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salah satu undang-undang dasar yang lengkap memuat 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keseluruhan 

norma hukum mengenai KAM dan HAM dapat 

dikelompokkan dalam empat (4) kelompok.157 Pengaturan 

mengenai hak warga sipil, hak politik, ekonomi, sosial dan 

budaya, hak khusus dan hak pembangunan, serta mengenai 

tanggung jawab negara dan kewajiban asasi. 

Relasi KAM dan ‘Uqubah Islamiyah 

Tujuan pokok ‘uqubah Islamiyah adalah untuk 

memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga 

manusia dari hal-hal yang mafsadah. Islam sebagai rahmatan 

li al-‘alamin memberi petunjuk dan pelajaran kepada 

manusia.158 ‘Uqubah tersebut ditetapkan untuk 

memperbaiki individu masyarakat dan tertib sosial. Allah 

swt tidak mendapatkan mudarat jika manusia di muka bumi 

melakukan kejahatan dan tidak memberi manfaat kepada 

Allah swt jika manusia taat kepada-Nya. 

KAM dalam ‘uqubah Islamiyah meliputi perintah 

(amar) dan larangan (nahi).159 ‘Uqubah itu mempunyai 

legalitas, baik dari Alquran, hadis maupun lembaga legislatif 

yang memiliki kewenangan menetapkan hukuman untuk 

jarimah takzir. ‘Uqubah itu bersifat pribadi yang dijatuhkan 

                                                 
157Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara., h. 104-108. 
158Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam., h. 25. 
159Hasan, “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI 

MANUSIA (Telaah Hukum Pidana Islam).”, h. 93 
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kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal itu sesuai 

dengan prinsip bahwa “seseorang tidak menanggung dosa 

orang lain”. Hukuman itu bersifat umum, berlaku bagi semua 

orang karena manusia sama di hadapan hukum. 

Hal itu sesuai dengan prinsip kisas yang termuat dalam 

QS al-Baqarah/2: 178. Dalam ayat itu disebutkan lafal 

“kutiba” yang sering diterjemahkan diwajibkan atau 

ditetapkan. Lafal “kutiba” tersebut dalam Bahasa Arab 

merupakan fi’il madhi berbentuk majhul160. Dalam ayat 

tersebut tidak diketahui pelaku yang 

mewajibkan/menetapkan kisas itu. Hal itu menunjukkan 

bahwa bisa saja yang mewajibkan Allah swt melalui ayat itu, 

bisa saja Rasulullah saw melalui sunahnya, hakim melalui 

putusan yang dijatuhkan, jaksa atau keluarga korban melalui 

tuntutan-tuntutan yang dilayangkan. Pemberlakuan 

hukuman kisas mampu menciptakan kehidupan bagi 

masyarakat luas hal itu termuat dalam QS al-Baqarah/2: 

179.161 Hal itu memberikan isyarat bahwa pemberlakuan 

hukuman kisas merupakan hak preogratif Allah swt yang 

menjadi kewajiban manusia untuk menjalankan karena 

ditentukan dalam Alquran. 

                                                 
160Fi’il madhi majhul adalah kata kerja yang pelakunya tidak 

disebutkan dalam kalimat, tetapi subjek dalam kata kerja tersebut 
dibuang karena beberapa tujuan. 

161Achmad Abubakar, Diskursus HAM Dalam Al-Qur’an (Telaah 
Konseptual Ayatayat Al-Qur’an Atas Problematika Kemanusiaan 
Universal) (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007)., h. 27. 
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Banyak Negara Islam mencabut hukum pidana Islam 

secara bertahap dari perundang-undangan negaranya dan 

menggantinya dengan perundang-undangan Barat. Hal itu 

disebabkan oleh penjajahan Barat di berbagai wilayah Islam. 

Ketentuan pidana mati dan hukum potong tangan bertahan 

sampai 1871 M. Bahkan, pada akhir abad ke-19, 

pemberlakuan hukum pidana Islam dihapuskan di seluruh 

negara yang menjadi wilayah Islam dan yang tertinggal 

masalah yang berhubungan dengan hukum perdata. 

Hal tersebut dapat dimaklumi, karena ketentuan 

hukum Barat yang bersumber dari Perancis berprinsip 

menegakkan HAM yang sifatnya individualistik. Hukum 

pidana Islam mengedepankan KAM bagi setiap individu dan 

HAM yang bersifat kolektif. 

Al-Buti menekankan bahwa di tengah hegemoni Barat 

itu, umat Islam sedikit demi sedikit kehilangan jati dirinya. 

Dampaknya, umat Islam tidak mengenali hukumnya sendiri. 

Globalisasi dan westernisasi tidak lain adalah bentuk dari 

upaya untuk menghancurkan identitas hukum Islam itu. 

Kondisi tersebut dalam bahasa al-Buti disebut dengan dziya 

al-dzat (hilangnya identitas).162 Dampak negatif itu, 

ditimbulkan oleh sikap mengagung-agungkan hukum Barat, 

yang pada gilirannya menghilangkan batas kultural dan 

budaya kritis terhadap peradaban asing tersebut. 

                                                 
162Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Al-Din Wa Al-Falsafah 

(Damaskus: Dar al-Farabi, 2004)., h. 8. 
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Kondisi dan situasi tersebut, al-Buti tampil sebagai 

cendekia muslim yang menyuarakan dan menyerukan untuk 

tidak mudah terkesima oleh peradaban Barat melalui hukum 

yang ditawarkan. Ketertinggalan umat Islam pada abad ini 

bukan disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Masalah 

sosial, hukum, budaya, ekonomi dan lainnya menjadikan 

umat Islam menderita yang bersumber dari satu ‘penyakit 

kronis’ yang menjangkiti mayoritas umat Islam. Penyakit itu 

adalah keterpikatan umat Islam terhadap hukum Barat 

secara membabi buta.163 

Sejarah awal perkembangan Islam mencatat bahwa 

hukum pidana Islam dilaksanakan lebih tekstual dengan 

teori dan konsep yang masih minim. Pada masa kebangkitan 

era modern, hukum pidana Islam kaya dengan teori-teori 

yang dikembangkan dan melimpah, tetapi masih mencari 

format penerapannya secara maksimal. Berbagai negara 

yang notabene wilayah dan penduduknya mayoritas Islam 

mengganti undang-undang dan ideologi negara dengan 

undang-undang Barat. Para pembaharu surut dalam 

menerapkan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam. 

Bahkan terkesan bahwa hukum pidana Islam tidak wajib lagi 

diberlakukan pada era modern saat ini. 

‘Uqubah Islamiyah menjadi tulang punggung 

terwujudnya ketertiban publik (umum) serta tegaknya KAM 

                                                 
163Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti, Hiwar Haula Musykilat 

Hadhariyah (Damaskus: Dar al-Farabi, 2001)., h. 45. 
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dan HAM. Tujuan penerapan ‘uqubah dalam Islam adalah 

untuk menjaga terpeliharanya maqashid al-syari’ah, yaitu 

terwujudnya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, 

kehormatan dan harta.164  Oleh karena itu, tindak kejahatan 

(jarimah) dapat dikategorikan kejahatan terhadap agama, 

kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap akal, kejahatan 

terhadap keturunan dan kehormatan serta kejahatan 

terhadap harta. 

Pertimbangan kemaslahatan yang termuat dalam 

‘uqubah Islamiyah, dapat dijadikan rekomendasi dalam 

pembaharuan hukum pidana Positif dengan materi 

hukumnya.165 Hal pokok tersebut wajib dipelihara 

kemaslahatannya dengan sungguh-sungguh, salah satu 

caranya adalah dengan mempertimbangkan spirit yang 

terkandung dalam pidana Islam kalau pun belum 

memungkinkan memberlakukan secara menyeluruh. Hal 

pokok tersebut merupakan kebutuhan urgen (dharuri) 

dalam kehidupan manusia dan masyarakat yang 

berkemanusiaan, jika kebutuhan itu terganggu dapat 

membahayakan kelangsungan kehidupan manusia secara 

keseluruhan. 

Tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana Islam 

terbagi kepada jarimah had, kisas-diat, dan takzir. Hal itu 

ditinjau dari aspek ‘uqubah. Jarimah tersebut yang 

                                                 
164Al-Buti, Al-‘Uqubat Al-Islamiyah; Wa ‘Uqdah Al-Tanaqud 

Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bi Thabi‘ihi Al-‘Ashr., h. 12. 
165Nur, “MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.”, h. 313. 
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ditentukan lebih rinci dalam nas adalah ketentuan jarimah 

hudud dan kisas-diat. Jarimah takzir disebutkan oleh nas 

kriterianya dan sifatnya secara umum atau disebutkan 

bentuk jarimahnya tidak disertai dengan aturan ‘uqubah 

yang tegas.166 

Fenomena terus berkembang berkaitan dengan 

polemik hukuman mati yang selalu menjadi kontroversi di 

berbagai kalangan, baik praktisi hukum, akademisi, 

budayawan hingga masyarakat awam. Isu hukuman mati 

selalu menjadi debat kontroversial. Pro dan kontra 

penerapan hukuman mati bertarung di tingkat masyarakat 

dan pengambil kebijakan.167 Deklarasi PBB menyatakan 

bahwa setiap orang berhak terhadap penghidupan dan 

keselamatan individu. Hal itu menunjukkan bahwa 

masyarakat Internasional dalam hal ini PBB menolak 

hukuman mati dengan alasan melanggar HAM. Pandangan 

yang kontra tersebut tidak sejalan dengan hukuman dalam 

pidana Islam yang mengenal hukuman mati dalam kasus 

pembunuhan yang disengaja, zina bagi yang menikah, 

hirabah dan murtad. 

Penetapan subtansi hukuman mati dalam ‘uqubah 

Islamiyah menurut al-Buti adalah terdapat dalam nas. Al-

Buti berargumentasi bahwa Allah swt yang mewajibkan 

hamba-Nya untuk mengikuti syariat yang diperintahkan-

                                                 
166Hasan, “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI 

MANUSIA (Telaah Hukum Pidana Islam).”, h. 95. 
167Triyanto, Negara Hukum Dan HAM., h. 212. 
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Nya, berupa hukuman yang sudah ditetapkan dalam 

Alquran. Allah swt menurunkan syariat yang mengandung 

kemaslahatan dan kebahagiaan bagi hamba-Nya dalam 

segala kondisi yang mengitarinya termasuk kondisi 

hukuman mati yang selalu ditentang dan tidak bisa 

dipungkiri dalam dinamika kehidupan.168 Hal itu 

menunjukkan bahwa hukuman mati yang ditetapkan oleh 

Syari’ sama sekali tidak melanggar HAM yang bersifat 

individualistik, tetapi menjalankan dan memberikan KAM 

bagi masyarakat luas. 

Penolakan hukuman mati didasarkan pada penelitian 

bahwa tidak ada korelasi yang meyakinkan antara hukuman 

mati dan efek jera bagi orang lain yang melakukan 

perbuatan sejenis dibanding efek hukuman lain. Survei yang 

dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan 

antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan 

pembunuhan menunjukkan bahwa praktik hukuman mati 

lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam 

memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.169 

Argumen dan survey tersebut memberikan pemahaman 

bahwa tidak ada nilai ilahiyah dalam penegakan hukuman 

mati. Argumen itu hanya melihat dari satu sisi saja terkait 

dengan pelaku yang dijatuhi hukuman mati tidak dengan 

memperhatikan keadaan masyarakat luas. Keterpaduan 

                                                 
168Al-Buti, Qadhaya Fiqhiyah Mu‘asharah., h. 21. 
169Triyanto, Negara Hukum Dan HAM., h. 216. 
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antara KAM dan HAM yang ditentukan dalam hukum pidana 

Islam terlihat jelas dalam QS al-Baqarah/2: 179: 

 ونَ لَّكُمْ تَ ت َّقُ ابِ لَعَ لْبَ الأ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةن ياَ أوُلِ 
Terjemahan: 

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, 
supaya kamu bertakwa.170 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam harus 

meyakini firman Allah swt dalam hal kisas terdapat hak 

hidup orang lain yang melihat dan mengambil pelajaran dari 

hukuman tersebut. Hal itu yang hakiki disebut HAM bukan 

seperti HAM yang dipahami kebanyakan orang terkait 

polemik hukuman mati. Hukuman mati dalam ‘uqubah 

Islamiyah bukan bertujuan untuk pembalasan seperti teori 

tujuan pemidanaan absolut atau sebagai pencegahan seperti 

tujuan pemidanaan relatif atau gabungan keduanya, tetapi 

hukuman mati merupakan suatu jaminan dari yang 

menciptakan manusia untuk kelangsungan kehidupan. 

Logikanya, jika pidana mati dihilangkan dengan alasan tidak 

sesuai dengan HAM, dengan sendirinya manusia mencabut 

jaminan kelangsungan hidupnya. 

 

 

 

 

                                                 
170Kementerian Agama, Alquran Dan Terjemahnya., h. 28. 
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BAB V 

PEMIDANAAN DALAM SISTEM 

HUKUM INDONESIA 

 

 

 

1. Makna Pemidanaan 

emidanaan dapat diartikan sebagai tahap 

penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam 

hukum pidana. Kata pidana pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai 

penghukuman. Sistem pemidanaan (the sentencing system) 

adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan 

P 
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dengan sanksi pidana.171 Pemidanaan dapat diartikan secara 

luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan 

pidana oleh hakim mencakup pengertian tentang aturan 

pemidanaan, sistem pemberian pidana, operasionalisasi 

pidana dan aturan pidana yang harus ditegakkan kepada 

tersalah.172 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang 

penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena 

pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi 

terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan 

karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 

serupa. 

Pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk balas 

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang 

pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 

pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap 

perencanaan sebagai pemberian pidana oleh pembuat 

undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang 

                                                 
171L.C.H. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A 

Comparative Legal Perspektive Dalam D.C Fokkema, Introduction to Dutch 
Law for Foreign Lawyers (Nedherlands: Kluwer Deventer, 1978)., h. 320. 

172Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana., h. 107-108. 
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berwenang dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana 

yang berwenang.173 

penjelasan tersebut meliputi semua aturan-aturan 

perundang-undangan mengenai hukum pidana 

materil/subtantif, hukum pidana formal dan hukum 

pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan 

sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem 

pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana subtantif, 

subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum 

pelaksanaan/eksekusi pidana. 

 

2. Ontologi Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia 

Beberapa eksistensi pemidanaan dalam sistem hukum 

Indonesia, sebagai berikut: 

Hak Negara 

Pemidanaan berfungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan 

terpelihara stabilitas masyarakat dan ketertiban umum. 

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan 

kebutuhan. Antara satu kebutuhan dan yang lain tidak saja 

berlainan, tetapi saling bertentangan kadang-kadang. Dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, 

manusia bersikap dan berbuat. Hukum memberikan rambu-

                                                 
173Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana 

Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, I. 
(Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012)., h. 95-96. 
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rambu berupa batasan-batasan agar sikap dan perbuatan 

manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. 

Teori pemidanaan menerangkan tentang dasar dari 

hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. 

Negara berfungsi menjaga dan melindungi stabilitas 

masyarakat dan kepentingan hukum dengan cara melanggar 

kepentingan hukum dan hak pribadi orang. Hakikatnya, hak 

dan kepentingan hukum pribadi manusia dilindungi oleh 

hukum tersebut. 

Negara dalam menjatuhkan pemidanaan harus 

menjamin kemerdekaan dan menjaga pribadi manusia tetap 

dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan 

oleh negara mempunyai tujuan dan fungsi untuk menjaga 

semua kalangan. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu 

menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari tujuan 

politik kriminal.174 

Sebagai Pembalasan 

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang 

pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang 

berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang 

pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Salah 

                                                 
174Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana. 
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satu teori dalam pemidanaan adalah sebagai bentuk 

pembalasan.175 

Dasar pijakan teori tersebut adalah pembalasan. Hal 

itu merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan 

berupa pidana itu kepada pelaku tindak pidana. Negara 

berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tersebut 

melakukan penyerangan kepada hak dan kepentingan 

hukum (pribadi, masyarakat dan negara) yang dilindungi. 

Oleh karena itu, pelaku harus diberikan pidana yang 

setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. 

Immanuel Kant menjelaskan bahwa pemidanaan tidak 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana mempromosikan 

tujuan lain, baik bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi 

dalam semua hal harus dibalas karena yang bersangkutan 

melakukan suatu kejahatan. Bahkan, sekalipun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan diri 

(membubarkan masyarakat). Pembunuh yang masih berada 

dalam penjara harus dipidana mati sebelum 

resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu 

dilaksanakan. Hal itu harus dilakukan karena setiap orang 

seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya. Perasaan 

balas dendam tidak boleh ada pada anggota masyarakat 

karena jika tidak demikian semua dapat dipandang sebagai 

orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang 

                                                 
175Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, VI. 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)., h. 105. 
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merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.176 

Immanuel Kant memandang pidana sebagai ‘kategorische 

imperatief’, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim 

karena melakukan kejahatan. Pidana bukan suatu alat untuk 

mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Pidana 

merupakan suatu tuntutan kesusilaan.177 

Jank Remmelink menjelaskan bahwa pembalasan 

dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran 

tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana 

tercakup dalam kejahatan itu sendiri.178 Pemikiran tersebut 

berawal dari pandangan yang absolut terhadap pidana. 

Dalam konteks ini, pidana merupakan suatu keniscayaan 

yang terlepas dari dampaknya pada masa depan. Seseorang 

yang melakukan kejahatan berkonsekuensi dijatuhkan 

pemidanaan. 

Pemidanaan merupakan suatu hal mutlak dijatuhkan 

terhadap adanya kejahatan. Hukuman tersebut merupakan 

hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai 

pembalasan terhadap suatu kejahatan.179 Pembalasan  

melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan 

                                                 
176Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

n.d.)., h. 19. 
177Muliadi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan 

Pidana (Bandung: Alumni, 2005)., h. 11. 
178Jank Remmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal 

Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.)., h. 600. 

179Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia 
(Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.)., h. 26. 
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terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan 

dipandang sebagai perbuatan imoral dan asusila di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan dibalas 

dengan menjatuhkan pemidanaan. Tujuan pemidanaan 

dilepaskan dari tujuan apapun, lalu pemidanaan mempunyai 

satu tujuan, yaitu pembalasan. 

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam 

teori absolut memiliki landasan pembenaran sebagai 

berikut:180 

a. Penjatuhan pemidanaan memuaskan perasaan 

balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi 

dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan 

tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai 

hukum. Tipe aliran retributif itu disebut 

vindicative. 

b. Penjatuhan pemidanaan dimaksudkan sebagai 

peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota 

masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan 

yang merugikan orang lain atau memperoleh 

keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, 

menerima ganjarannya. Tipe aliran itu disebut 

fairness. 

c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan 

adanya kesebandingan antara beratnya suatu 

                                                 
180Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan 

Kriminologi (Bandung: Mandar Maju, n.d.)., h. 83-84. 
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pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe 

aliran itu disebut proportionality. 

Perlindungan dan Pencegahan Kejahatan 

Salah satu tujuan yang lain dari pemidanaan selain dari 

tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan 

pencegahan kejahatan. Dasar pembenaran dari tujuan ini 

adalah keberadaan pidana terletak pada tujuannya. Pidana 

dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.181 

Tujuan tersebut juga dapat disebut sebagai teori 

perlindungan masyarakat (the theory of social defence).182 

Nigel Walker menamakan hal itu tersebut sebagai paham 

reduktif karena dasar pembenaran dijatuhkan pemidanaan 

dalam pandangan tersebut adalah mengurangi frekuensi 

kejahatan (the justification for penalizing offences is that 

this reduces their frequency). Penganut reduktif meyakini 

bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui 

satu atau beberapa cara berikut ini: 

a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (deterring 

the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk 

menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran 

hukum melalui ingatan terhadap pemidanaan yang 

dijatuhkan. 

                                                 
181Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana., h. 106.; Arif, 

Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana., h. 16. 
182Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana., h. 17. 
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b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial 

(deterring potential imitators). Dalam hal ini 

memberikan rasa takut kepada orang lain yang 

potensial untuk melakukan kejahatan dengan 

melihat contoh pidana yang dijatuhkan kepada 

pelaku, lalu mendatangkan rasa takut dengan 

kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya. 

c. Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu 

memperbaiki tingkah laku si pelaku agar muncul 

kesadarannya untuk cenderung tidak melakukan 

kejahatan walaupun tidak dengan adanya rasa 

ketakutan dari ancaman pidana. 

d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius 

memikirkan terjadinya kejahatan. Secara tidak 

langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan. 

e. Melindungi masyarakat (protecting the public), 

melalui pidana penjara yang lama.183 

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk 

pencegahan kejahatan. Dapat pula dibedakan dalam 

prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan 

prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada 

umumnya. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum 

diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat 

supaya tidak melakukan kejahatan. 

Prevensi umum tersebut memiliki fungsi yaitu 

menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan 

                                                 
183Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana., h. 106-107. 
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membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa 

dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan efek jera 

kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. 

Fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan 

bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama 

beberapa waktu, masyarakat terhindar dari kejahatan yang 

mungkin dilakukan pelaku. 

Van Hemmel menunjukkan prevensi khusus suatu 

pidana sebagai berikut: 

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan 

supaya mencegah penjahat yang mempunyai 

kesempatan untuk tidak melaksanakan niat 

buruknya. 

b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki 

terpidana. 

c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat 

yang tidak mungkin diperbaiki. 

d. Tujuan suatu pidana adalah untuk 

mempertahankan tata cara tertib hukum.184 

Perbaikan (Rehabilitation) dan Perawatan (Treatment) 

Tujuan pemidanaan tersebut diambil dari teori 

gabungan dalam tujuan pemidanaan. Menurut aliran 

tersebut bersifat plural (umum) karena menghubungkan 

prinsip-prinsip absolut (prinsip utilitarian) dan prinsip 

                                                 
184Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia., h. 24. 
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retributif dalam satu kesatuan. Pandangan itu disebut 

sebagai aliran integratif. Pandangan tersebut menganjurkan 

adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap 

tujuan pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi 

sekaligus, yakni pencegahan dan rehabilitasi sebagai saran-

saran yang dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.185 

Tokoh teori gabungan adalah Pallegrino Rossi (1787-

1848 M) dalam bukunya yang berjudul Traite de Droit Penal 

menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada 

pembalasan dan hanya orang bersalah yang boleh dipidana. 

Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang 

dilakukan, baik berat maupun ringannya.186 

Para penganut teori gabungan mempunyai 

pemahaman bahwa dalam suatu pemidanaan terkandung 

unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat. Adapun 

titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur 

tersebut tergantung dari sudut pandang penganut teori 

tersebut. 

Perbaikan salah satu tujuan pemidanaan. Sanksi pantas 

dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, buka pada 

perbuatannya. Akan tetapi, pemidanaan itu dimaksudkan 

untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan 

perbaikan (rehabilitaton) kepada pelaku kejahatan sebagai 

pengganti dari penghukuman. Argumen itu dilandaskan 

                                                 
185Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, n.d.)., h. 

51. 
186Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana., h. 106. 
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pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit yang 

membutuhkan perawatan dan perbaikan.187 

Pandangan tersebut menilai kejahatan secara empiris 

dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengonfirmasi 

fakta-fakta di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan 

peristiwa pidana.  Tujuan perbaikan dan perawatan menilai 

bahwa seseorang melakukan kejahatan tidak dengan 

berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak 

mempunyai kebebasan dan dibatasi oleh berbagai faktor, 

baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun lingkungan. 

Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan 

dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan untuk 

kepentingan pribadinya dan perbaikan terhadap dirinya. 

Perlindungan Sosial 

Perbedaan pemaknaan tentang perlindungan sosial 

menjadi dua pandangan, pemahaman yang radikal (ekstrim) 

dan moderat (reformis). Pandangan yang radikal dipelopori 

dan dipertahankan oleh Fillipo Gramatica yang 

berpandangan bahwa hukum perlindungan sosial harus 

menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan 

utama dari hukum perlindungan sosial adalah 

mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan 

pemidanaan terhadap perbuatannya. Pandangan moderat 

                                                 
187Mahmud Mulyadi, Revitalisasi Atas Filosofis Tujuan Pemidanaan 

Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan: Fakultas Hukum Sumatra 
Utara, 2006)., h. 11. 
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dikemukakan oleh Marc Ancel yang menjelaskan bahwa 

setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu 

seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai 

dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai 

dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu, peranan besar dari hukum pidana merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem 

hukum.188 

Beberapa konsep pandangan moderat yang dapat 

dikemukakan, yaitu: 

a. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan 

ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke 

dalam konsepsi baru hukum pidana. 

b. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung 

pada perumusan yang tepat mengenai hukum 

pidana, dan tidak kurang pentingnya dari 

kehidupan masyarakat. 

c. Penolakan terhadap penggunaan fiksi-fiksi dan 

teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial 

dalam penggunaan sistem hukum pidana.189 

Oleh karena itu, pemidanaan sebagai ganjaran negatif 

terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

masyarakat sehingga sanksi hanya sebagai pembalasan 

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung 

jawab moralnya masing-masing. Manfaat yang diambil dari 

                                                 
188Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana., h. 35. 
189Ibid., h. 35-36. 
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perlindungan sosial adalah situasi atau keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Satu sisi 

pemidanaan dijatuhkan dengan maksud untuk memperbaiki 

sikap atau tingkah laku pelaku dan di sisi lain dimaksudkan 

juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan 

melakukan perbuatan yang sama.190 

Pada saat ini, sistem hukum yang berlaku di Indonesia 

adalah sistem hukum pidana yang diatur dalam KUHP yang 

ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 1964 jo. UU Nomor 73 Tahun 

1958, beserta perubahan-perubahannya seperti yang 

ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang   

Perubahan KUHP, UU Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang 

beberapa perubahan dalam KUHP, UU Nomor 18 Prp tentang 

perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 

 

3. Teori Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia 

Ada dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana 

dalam hukum pidana, yaitu: 

Aliran Monistis 

Pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang 

melihat syarat untuk adanya pidana mencakup dua hal yaitu 

sifat dan perbuatan. Pandangan tersebut memberikan 

prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam pengertian 

                                                 
190Lukman Hakim, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan 

Pemidanaan” (Yogyakarta: Deepublish, 2020)., h. 10. 
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perbuatan/ tindak pidana (criminal act) tercakup perbuatan 

yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan 

(criminal responsibility).191 

Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan 

melanggar hukum dilakukan dengan sengaja atau tidak 

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap tindakannya dan undang-undang menyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.192 Batasan 

tersebut suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan 

positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak 

berbuat). 

b. Diancam dengan pidana. 

c. Melawan hukum. 

d. Dilakukan dengan kesalahan. 

e. Mampu bertanggung jawab. 

Strafbaarfeit secara harfiah berarti suatu peristiwa 

pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan 

monistis sebagai kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang dapat 

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang 

                                                 
191Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, n.d.), h. 

31-32; Septa Candra and Fakultas, “Pembaharuan Hukum Pidana; 
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional 
Yang Akan Datang,” Jurnal Cita Hukum 1, no. 1 (2013): 39–56. 

192Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1997)., h. 185. 
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yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin 

menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud Simons 

meliputi sengaja (dolus) dan lalai (culpalata). Menurut J. 

Bauman bahwa perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan 

yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum 

dan dilakukan dengan kesalahan.193 

Menurut Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan 

strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan 

bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman 

dan pelaku tersebut merupakan subyek tindak pidana.194 

Van Hammel memberikan pandangan tentang strafbaarfeit 

sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-

undang sebagai perbuatan melawan hukum, patut atau 

dapat bernilai untuk dipidana dan dapat dicela karena 

kesalahan.195 

Aliran Dualistis 

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat 

keseluruhan syarat adanya pidana melekat pada perbuatan 

pidana. Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan 

pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan 

dualistis menilai bahwa dalam tindak pidana hanya dicakup 

                                                 
193Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana., h. 30. 
194Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2003)., h. 55. 
195Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana; Asas Hukum Pidana Dan 

Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus (Jakarta: Prapanca, 
1987)., h. 250. 
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perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban 

pidana (criminal responsibility) tidak menjadi unsur tindak 

pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah 

perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya 

perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 

memiliki sifat melawan hukum tidak dengan adanya suatu 

dasar pembenar.196 

Batasan yang dikemukakan tindak pidana oleh para 

sarjana yang menganut pandangan dualistis sebagai berikut: 

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit 

tidak lain adalah feit (tindakan) yang diancam pidana dalam 

ketentuan undang-undang, sifat melawan hukum dan 

kesalahan bukan syarat mutlak untuk adanya tindak 

pidana.197 Adanya perbuatan/tindak pidana yang terjadi 

harus dipenuhi unsur sebagai berikut: 

a. Adanya perbuatan manusia. 

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang. 

c. Bersifat melawan hukum. 

Moeljatno menerjemahkan strafbaarfeit dengan 

perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan yang 

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

                                                 
196Lukman Hakim, “IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM 

PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PIDANA (RKHUP),” Jurnal Krtha Bhayangkara 13, no. 1 (2019): 1–16. 

197Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana., h. 31-32. 
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tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.198 

Batasan perbuatan/tindak pidana tersebut tidak mencakup 

pertanggung jawaban pidana. 

Penegasan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup 

dengan terjadinya tindak pidana saja tidak dengan 

mempersoalkan orang yang melakukan perbuatan itu 

mampu bertanggung jawab atau tidak.199 

Penjelasan tersebut memberikan gambaran jelas 

mengenai perbedaan antara aliran monistis dan dualistis. 

Aliran monistis memasukkan unsur pertanggungjawaban 

pidana ke dalam unsur-unsur tindak pidana. Dualistis 

memisahkan antara unsur tindak pidana dan unsur 

pertanggungjawaban pidana. Aliran yang relevan adalah 

aliran dualistis karena terdapat kelemahan pada aliran 

monistis dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana. 

Salah satu contoh dalam peristiwa pembujukan. Jika 

seseorang membujuk orang lain yang tidak cakap untuk 

melakukan sebuah perbuatan pidana. Berdasarkan teori 

monistis, jika perbuatan tersebut terjadi, secara serta merta 

tidak dapat dikatakan tindak pidana karena salah satu unsur 

menurut aliran tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 

orang yang membujuk tidak dapat dikatakan ‘membujuk 

melakukan tindak pidana’. Hal demikian itu, dapat 

dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan 

                                                 
198Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002)., h. 54. 
199Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana., h. 31-32. 
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kejahatan yang membuat dirinya terbebas dari ancaman 

pidana. 

Jika ditinjau dari teori dualistis yang memisahkan 

pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Orang yang 

tidak cakap tersebut, tetap dianggap melakukan tindak 

pidana meskipun tetap dilepaskan karena adanya alasan 

pemaaf dari dirinya, tetapi orang yang membujuk tetap 

dikatakan ‘membujuk melakukan tindak pidana’ karena 

dalam teori dualistis tidak memasukkan unsur kecakapan 

sebagai unsur tindak pidana. 

 

4. Unsur-unsur Tindak Pidana 

a. Rumusan Delik/Ada Perbuatan 

Van Hammel mengungkapkan tiga pengertian 

perbuatan (feit), yaitu: Pertama, Perbuatan (feit) berarti 

terjadinya kejahatan (delik). Pengertian tersebut luas, 

contoh dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, jika 

dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, tidak 

mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari 

perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain. Kedua, 

Perbuatan (feit) berarti perbuatan yang didakwakan. 

Pengertian itu sempit. Seseorang yang dituntut melakukan 

penganiayaan yang menyebabkan kematian, orang tersebut 

ternyata sengaja melakukan pembunuhan, berarti masih 

dapat dilakukan penuntutan dengan dasar ‘sengaja 

melakukan pembunuhan’ karena itu lain dari ‘penganiayaan 
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yang mengakibatkan kematian. Ketiga, Perbuatan (feit) 

berarti perbuatan material. Perbuatan itu terlepas dari 

unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.200 

Prinsipnya, seseorang dapat dibebani tanggung jawab 

pidana bukan karena melakukan suatu perilaku lahiriah 

(outward conduct) yang dapat dibuktikan oleh seorang 

penuntut umum. Perbuatan lahiriah itu dalam ilmu Hukum 

Pidana dikenal sebagai actus reus201. Dengan kata lain, actus 

reus adalah elemen luar (external element).202 Untuk 

mengetahui suatu perbuatan dalam rumusan pasal, harus 

diperhatikan secara seksama mengenai unsur-unsur yang 

ada agar dapat dikelompokkan secara jelas sebagai suatu 

bentuk perbuatan. 

 

                                                 
200Abidin, Hukum Pidana; Asas Hukum Pidana Dan Beberapa 

Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus., h. 175. 
201Dalam kepustakaan hukum, actus reus tersebut sering 

digunakan padanan kata ‘conduct’ untuk perilaku yang menyimpang 
menurut kacamata hukum pidana. Sementara dalam kepustakaan hukum 
dikatakan bahwa actus reus terdiri dari ’act and omission’ atau 
‘commissions and omission’. Dua frasa tersebut ‘act’ sama dengan 
‘commision’. Oleh karena pengertian actus reus bukan mencakup act atau 
commission saja, tetapi juga omission. Actus reus lebih tepat dengan  
padanan kata perilaku. Perilaku merupakan padanan kata dari kata 
‘conduct’ dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk 
kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Actus reus 
seyogyanya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau tindakan 
karena kata tersebut merupakan padanan dari kata ‘act’ dalam bahas 
Inggrsi.  

202Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
(t.tp. Grafity Press, 2007)., h. 34. 
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b. Sifat Melawan Hukum 

Beberapa pengertian melawan hukum dalam ilmu 

Hukum Pidana, yaitu: 

1) Menurut Simons bahwa melawan hukum diartikan 

sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja 

terkait dengan hak orang lain (hukum subyektif), 

melainkan mencakup hukum perdata atau hukum 

administrasi negara. 

2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya 

bertentangan dengan hak orang lain. 

3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 

18 Desember 1911 M bahwa melawan hukum 

artinya tanpa wewenang atau tanpa hak. 

4) Menurut Vos, Moeljatno dan Tim Pengkajian 

Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS 

dalam rancangan KUHPN memberikan definisi 

bertentangan dengan  hukum artinya bertentangan 

dengan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum atau 

anggapan masyarakat, atau yang dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut 

dilakukan.203 

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat 

                                                 
203Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1 (Bandung: CV Armico, 

1990)., h. 151. 
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melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum 

suatu perbuatan ada dua macam, yakni: Pertama, sifat 

melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). Menurut 

pendapat tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan 

bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 

rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 

pengecualian-pengecualian yang ditentukan dalam undang-

undang. Pendapat tersebut menganggap bahwa melawan 

hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum 

adalah undang-undang. Kedua, sifat melawan hukum materil 

(materiele wederrechtelijk). Menurut pendapat tersebut 

belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

undang itu bersifat melawan hukum. Pendapat tersebut 

menganggap yang dinamakan hukum itu bukan sekadar 

undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga 

meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah 

atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.204 

Beberapa pandangan tentang sifat melawan hukum 

tersebut tampak bahwa yang dimaksud melawan hukum 

adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan, baik 

menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-

norma hidup di masyarakat yang berbentuk perbuatan 

bertentangan dengan hak orang lain dan yang tidak didasari 

oleh suatu hak. Sifat melawan hukum dalam pengertian 

                                                 
204Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan., h. 53. 
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hukum pidana bertentangan dengan hak orang lain bukan 

suatu perbuatan yang tidak didasari hak. 

c. Tidak ada Alasan Pembenar 

Daya paksa (overmacht) tercantum dalam Pasal 48 

KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak 

dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena 

dorongan keadaan yang memaksa. Undang-undang tidak 

menjelaskan maksud dari keadaan memaksa. Tidak ada 

kejelasan keadaan memaksa harus dipidana, baik 

menyangkut perbuatan atau pembuatnya. Masalah tersebut 

berabad-abad dipersoalkan oleh para pakar. Remmelink 

menjelaskan tentang sebab yang menjadi dasar tidak 

dipidananya keadaan memaksa itu bahwa dalam hukum 

alam keadaan terpaksa itu berada di luar semua hukum.205 

Beberapa uraian tentang daya paksa tersebut timbul 

pertanyaan tentang daya paksa termasuk dasar pembenar 

atau dasar pemaaf. Ahli hukum berbeda pendapat mengenai 

hal itu. 

Van Hattum dan Moeljatno berpendapat bahwa semua 

bentuk daya paksa, baik dalam arti sempit maupun keadaan 

darurat termasuk dasar pemaaf. Alasan yang dikemukakan 

adalah semua perbuatan yang dilakukan itu masih tetap 

melawan hukum hanya saja orangnya tidak dipidana karena 

                                                 
205Ibid., h. 58. 
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terpaksa, baik yang berasal dari manusia maupun dari 

keadaan lain.206 

Perbedaan pendapat tentang daya paksa dalam 

hubungan dengan alasan peniadaan pidana serta akibat 

hukumnya, jika merujuk kepada ajaran dualisme, akibat 

hukum terjadinya hal tersebut terbagi dari putusan bebas 

dan lepas. Penggolongan daya paksa yang termasuk alasan 

pembenar atau pemaaf dikembalikan kepada hakikat adanya 

alasan pembenar dan alasan pemaaf itu sendiri. 

Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang 

tidak memiliki nilai melawan hukum. Bukan orangnya yang 

dimaafkan tetapi perbuatannya harus dianggap benar. 

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 

sifat melawan hukum, tetapi karena alasan tertentu 

orangnya dimaafkan. 

Perbedaan hakikat antara alasan pembenar dan 

pemaaf dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar memiliki 

derajat yang lebih tinggi daripada alasan pemaaf. Hal itu 

yang mendasari bahwa alasan pembenar bermuara pada 

putusan bebas. Alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas. 

Jika dihubungkan dengan daya paksa absolut dan 

relatif, tampak jelas bahwa daya paksa absolut memiliki 

kedudukan lebih tinggi sebagai alasan pengecualian pidana 

dibanding daya paksa relatif. Daya paksa absolut 

                                                 
206Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia., h. 58. 
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digolongkan sebagai alasan pembenar, daya paksa relatif 

digolongkan sebagai alasan pemaaf. 

 

5. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing 

disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal 

responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku 

dengan maksud menentukan seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan 

pidana yang terjadi atau tidak. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang 

memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam 

undang-undang. Seseorang mempertanggungjawabkan 

tindakan-tindakan tersebut dilihat dari sudut terjadinya 

tindakan yang dilarang. Apabila tindakan tersebut melawan 

hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

Menurut pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan 

unsur pertanggungjawaban pidana bercampur pada buku II 

dan III. Seorang pakar dibutuhkan untuk membedakannya 

dalam menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat 

KUHP, syarat pemidanaan disamakan dengan delik. Oleh 

karena itu, dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam 

penuntutan harus dapat dibuktikan juga dalam persidangan. 

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, 

antara lain: 
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a. Mampu bertanggung jawab 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada 

pemidanaan pelaku. Jika pelaku melakukan suatu tindak 

pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam 

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan 

yang terlarang, seseorang dipertanggungjawab-pidanakan 

terhadap tindakan-tindakan tersebut jika tindakannya itu 

melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan 

bertanggung jawab, hanya seseorang yang ‘mampu 

bertanggung jawab’ yang dapat dipertanggungjawab-

pidanakan. 

Unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup 

dua hal:207 

1) Keadaan jiwanya, mencakup tidak terganggu oleh 

penyakit terus menerus atau sementara, Tidak 

cacat dalam pertumbuhan (gagu dan idiot) dan 

Tidak terganggu karena terejut, hipnotis, amarah 

yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, 

mengigau karena sakit atau dengan perkataan lain 

dalam keadaan sadar. 

2) Kemampuan jiwanya, mencakup dapat 

menginsyafi hakikat dari perbuatannya, dapat 

menentukan kehendaknya dari tindakan tersebut 

                                                 
207Anak Agung, Ayu Sinta, and Paramita Sari, “TERHADAP PELAKU 

PEDOFILIA DALAM HUKUM Magister Hukum Udayana •” 6, no. 1 (2017): 
23–36. 
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dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan 

tersebut.208 

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 

menentukan bahwa seorang tersangka/terdakwa 

dipertanggungjawabkan dari suatu tindak pidana yang 

terjadi atau tidak.209 Petindak atau pelaku adalah orang, 

bukan makhluk lain 

b. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau 

karena kelalaian melakukan perbuatan yang menimbulkan 

atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan 

dengan mampu bertanggung jawab. 

Moeljatno menjelaskan kesalahan dan kelalaian 

seseorang dapat diukur apabila pelaku tindak itu mampu 

bertanggung jawab, yaitu jika tindakannya itu memuat 

empat unsur yaitu: 

1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan 

hukum). 

2) Memiliki umur tertentu mampu bertanggung 

jawab. 

3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 

kesengajaan dan kealpaan/kelalaian. 

                                                 
208Kanter E.Y dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di 

Indonesia Dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002)., h. 249. 
209Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab 

Pidana (Jakarta: Aksara Baru, n.d.)., h. 45. 
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4) Tidak adanya alasan pemaaf.210 

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak 

patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak 

dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum 

pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:211 

1) Kesengajaan (opzet) 

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur 

kesengajaan, bukan unsur kelalaian. Hal yang pantas 

mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang 

melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan tersebut 

mengenai ketiga unsur pidana, yaitu perbuatan yang 

dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 

larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum.212 

Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 

a) Sengaja sebagai niat 

Maksudnya dengan kesengajaan yang bersifat tujuan 

pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kesengajaan 

semacam itu ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas 

dikenakan hukuman pidana lebih tampak apabila 

dikemukakan. Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah 

terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. 

                                                 
210Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia., h. 164. 
211Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban 

Dokter (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.)., h. 54. 
212Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia., h. 51. 
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b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 

Kesengajaan semacam itu ada jika pelaku dengan 

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 

menjadi dasar dari delik. Akan tetapi, pelaku mengetahui 

bahwa akibat mengikuti perbuatan itu. Kesengajaan sadar 

akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan 

merupakan tujuan dari pelaku, melainkan syarat mutlak 

sebelum, pada saat atau sesudah tujuan pelaku tercapai. 

c) Sengaja sadar akan kemungkinan 

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan 

terwujudnya delik bukan merupakan tujuan pelaku, 

melainkan syarat yang mungkin timbul sebelum, pada saat 

atau sesudah tujuan pelaku tercapai. 

2) Kealpaan/kelalaian (culpa) 

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 

timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku 

yang ditentukan menurut undang-undang. Kelalaian itu 

terjadi dikarenakan perilaku orang itu. Misalnya, pelayanan 

kesehatan yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah 

karena kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau 

kurang kehati-hatian, padahal diketahui jika dilihat dari segi 

profesionalisme seorang dokter dituntut untuk terus 

mengembangkan ilmunya.213 

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam, 

yaitu: 

                                                 
213Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter., h. 55. 
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a) Kealpaan perbuatan, jika dengan melakukan 

perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana, 

tidak perlu melihat akibat yang timbul dari 

perbuatan tersebut seperti ketentuan Pasal 205 

KUHP.214 

b) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa 

pidana kalau akibat dari kealpaan itu 

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 

pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 

seperti diatur dalam Pasal 359, 360 dan 361 

KUHP.215 

Kealpaan memuat tiga unsur, yaitu: 

a) Pelaku berbuat lain dari yang seharusnya 

diperbuat menurut hukum tertulis dan tidak 

tertulis. 

b) Pelaku berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan 

kurang berpikir panjang. 

                                                 
214Pasal 205 berisi: (1) Barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui 
sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan 
orang mati , maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu 
tahun. (3) Barang itu dapat disita.  

215Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter., h. 56. 
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c) Perbuatan pelaku itu dapat dicela. Oleh karena itu, 

pelaku bertanggung jawab dengan akibat dari 

perbuatannya itu. 

 

c. Tidak ada alasan pemaaf 

Hubungan pelaku dan tindakannya ditentukan oleh 

kemampuan bertanggung jawabnya. Pelaku menginsyafi 

hakikat dari tindakan yang dilakukannya, dapat mengetahui 

ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan 

tindakannya itu dilakukan atau tidak. Jika pelaku 

menentukan pelaksanaan tindakan itu, bentuk hubungan itu 

adalah sengaja atau alpa. Penentuan tersebut bukan sebagai 

akibat atau dorongan dari sesuatu yang berada di luar 

kehendaknya.216 

Ruslan Saleh menjelaskan bahwa tidak terdapat alasan 

pemaaf, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk 

kehendak dengan sengaja atau lalai, tidak terhapus 

kesalahannya atau tidak terdapat alasan pemaaf adalah 

termasuk dalam pengertian kesalahan.217 

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP 

tentang Tidak Mampu Bertanggung Jawab, Pasal 48 KUHP 

                                                 
216M. Budi Hendrawan and Mahmud Mulyadi Alvi Syahrin, 

Budiman Ginting, “HUBUNGAN ANTARA KESENGAJAAN TERHADAP 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU 
LINTAS DI JALAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG 
SESEORANG,” USU Law Journal 3, no. 1 (2015): 56–73. 

217Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya., h. 25. 
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tentang Daya Paksa, Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang 

Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas, Pasal 51 ayat 2 

KUHP tentang Menjalankan Perintah yang Tidak Sah 

mengaggap perintah itu datang dari pejabat berwenang.218 

Pompe menyatakan bahwa hubungan pelaku dan 

tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan pelaku 

merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul 

dari itu adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan. Menurut 

Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subyektif adalah 

adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 

kealpaan. Perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subyektif yaitu 

kesalahan, kesengajaan, kelalaian, perbuatan dan sifat 

melawan hukum.219 

Unsur obyektif adalah adanya perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus 

ada unsur melawan hukum. Unsur obyektif yaitu perbuatan 

dan sifat melawan hukum. 

 

 

 

 

 

                                                 
218Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan., h. 88. 
219Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 

Penerapannya., h. 25. 
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BAB VI 

RELEVANSI ‘UQUBAH ISLAMIYAH 

VERSI AL-BUTI DAN PEMIDANAAN 

INDONESIA 

 

 

 

1. Jenis Pemidanaan Indonesia 

ukum pidana Indonesia mengenal dua jenis 

pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP 

yakni:220 

a. Pidana Pokok/Utama 

1) Pidana mati. 

2) Pidana penjara. 

                                                 
220Dede Kania, “PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN 

HUKUM PIDANA INDONESIA,” Yustisia 4, no. 1 (2015): 55–72. 

H 
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3) Pidana kurungan. 

4) Pidana denda 

b. Pidana Tambahan 

1) Pencabutan hak-hak tertentu. 

2) Perampasan barang-barang tertentu. 

3) Pengumuman putusan hakim. 

Kualifikasi urutan dari jenis pidana tersebut 

didasarkan pada berat-ringan pidana yang diaturnya, yang 

berat adalah yang disebutkan lebih dahulu. Keberadaan 

pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap 

pidana-pidana pokok dan bersifat fakultatif (dapat 

dijatuhkan atau tidak). 

Perbedaan pidana pokok dan tambahan adalah sebagai 

berikut: 

a) Pidana tambahan dapat ditambahkan kepada 

pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan 

barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang 

diserahkan kepada pemerintah. Pidana tambahan 

itu ditambahkan bukan kepada pidana pokok 

melainkan kepada tindakan. 

b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan 

seperti pada pidana pokok. Sifat dari pidana 

tambahan itu adalah fakultatif. 

c) Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu 

tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan 
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diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat 

dijalankan. 

 

2. Relevansi Aspek Jenis Pemidanaan 

Penjelasan tentang keterkaitan pemidanaan Indonesia 

dan ‘uqubah Islamiyah ditinjau dari segi jenis sanksinya, 

sebagai berikut: 

a. Pemidanaan Pokok/Utama 

Pemidanaan pokok adalah sanksi pidana utama yang 

ditetapkan pada suatu tindak pidana berdasarkan konstitusi. 

Pemidanaan utama dimaksudkan dalam hukum pidana 

Islam adalah had dalam hukuman hudud yaitu sanksi yang 

ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw. Takzir adalah 

sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemidanaan utama 

itu dapat dimaknai dalam hukum nasional sebagai pidana 

pokok, baik dalam KUHP, di luar KUHP maupun RUU KUHP. 

Pengaturan pemidanaan diatur dalam buku I KUHP 

yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik dalam KUHP 

maupun berlaku di luar KUHP. Jenis pidana tersebut 

dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan 

seperti tertuang dalam Pasal 10 KUHP. 

Perkembangan hukum pidana yang menyesuaikan 

keberadaannya dengan perkembangan masyarakat dalam 

mengatasi setiap jenis kejahatan dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat terhadap keamanan, ketertiban dan 

kesejahteraan, dilakukan upaya pembaharuan hukum 
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pidana. Pemidanaan pokok pun perlu mengalami perubahan. 

‘Uqubah Islamiyah yang ditawarkan oleh al-Buti dapat 

menjadi bahan pertimbangan sebagai solusi agar tindak 

kejahatan yang semakin berkembang dapat dikurangi 

bahkan dihapuskan. 

Perubahan pemidanaan pokok seperti yang tercantum 

dalam RUU KUHP bahwa pidana mati merupakan pidana 

pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara 

alternatif (Pasal 66)221. Pidana kurungan tidak diakomodir 

lagi serta ada penambahan pidana pengawasan dan kerja 

sosial. 

Pemidanaan pokok seperti yang tertuang dalam KUHP 

yang ada rancangan pembaharuannya berupa RUU KUHP 

masih belum sepenuhnya mengabsorpsi ‘uqubah al-

Islamiyah (pemidanaan Islam), perlu dilakukan 

penyempurnaan KUHP nasional yang seutuhnya. 

Sanksi pidana utama dalam hukum Islam adalah 

pidana yang ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti 

pidana mati pada tindak pidana terhadap jiwa, kepentingan 

umum dan negara, pidana kisas dan diat bagi tindak pidana 

                                                 
221Pasal 66 berisi: (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan 

yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana 
yang terberat ditambah sepertiga. (2) Dalam hal ini pidana denda 
dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang 
ditentukan untuk perbuatan itu. 
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terhadap jiwa dan badan, pidana potong tangan dan kaki 

bagi tindak pidana terhadap harta, pidana dera dan 

pengasingan bagi tindak pidana terhadap moral dan 

kehormatan, dan pidana takzir yang ditentukan oleh 

pemerintah. 

1) Pidana mati 

Pidana mati merupakan reaksi paling keras terhadap 

suatu tindak pidana tertentu yang mengancam eksistensi 

manusia sebagai individu, masyarakat dan kehidupan 

bernegara. Pidana mati tidak memberi kesempatan kepada 

pelaku untuk memperbaiki perilaku pelanggaran norma-

norma yang disepakati bersama sebagai tatanan hukum. 

Pidana mati merupakan cara untuk menghilangkan 

pelaku tindak pidana yang tidak dapat diperbaiki atau 

melakukan perbuatan pidana tertentu yang tidak mungkin 

diampuni oleh hukum, karena kualitas perbuatannya 

dipandang mengancam ketertiban, ketenteraman dan rasa 

kemanusiaan. Sanksi pidana mati atau sanksi pidana yang 

lainnya tidak bisa memberantas setiap tindak pidana sampai 

kehidupan manusia berakhir. Akan tetapi, diharapkan dapat 

mengurangi atau mencegah tindak pidana. 

Pidana mati yang diatur dalam buku I KUHP yaitu pasal 

10 sebagai pidana pokok juga diatur dalam beberapa tindak 

pidana dalam KUHP maupun tindak pidana di luar KUHP 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi 
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pidana yang terdapat dalam buku II KUHP yang terintegrasi 

dengan beberapa tindak pidana yang berat, yaitu: 

a) Kejahatan terhadap negara.222 

b) Pembunuhan berencana.223 

c) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati.224 

d) Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati.225 

e) Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang 

mengakibatkan kematian.226 

Sanksi pidana mati yang diatur dalam beberapa 

peraturan di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 5 

tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan 

                                                 
222Yaitu Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), 

Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 
berperang jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 
ayat 3 (membantu musuh waktu perang), Pasal 140 ayat 3 (makar 
terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan 
berakibat maut). 

223KUHP Pasal 340. 
224KUHP Pasal 365 ayat 4. 
225KUHP Pasal 368 ayat 2. 
226KUHP Pasal 444. 
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Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. 

Keberlakuan KUHP warisan Belanda dengan adanya 

UU Nomor 1 tahun 1945 untuk seluruh Indonesia, cara 

pelaksanaan pidana mati dilakukan digantung, sesuai 

ketentuan pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa: 

“Pidana mati dijatuhkan oleh algojo di tempat 

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan 

papan tempat terpidana berdiri.” 

Pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung 

berlaku sampai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 

1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan. Di lingkungan Peradilan Umum 

dan Militer, bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana mati di 

Indonesia tidak lagi dilaksanakan dengan cara digantung, 

karena dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa 

Indonesia. Pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak 

sampai mati ditempat penjatuhan hukuman pengadilan 

tingkat pertama oleh regu tembak yang terdiri dari 1 

perwira, 1 bintara, dan 12 tamtama dengan cara berdiri, 

duduk, berlutut dengan sasaran tembak jantung. Pidana mati 

dengan cara ditembak masih berlaku sampai sekarang. 

Pemberlakuan sanksi pidana mati dalam hukum 

pidana nasional menuai pro dan kontra hingga dewasa ini. 

Pandangan yang menolak pidana mati (abolisionis) berbeda 

paradigma dengan pandangan yang mempertahankan 

pidana mati (retensionis). Pidana mati tersebut menjadi 
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wacana hukum pidana yang diperdebatkan di seluruh 

belahan dunia sejak abad 18, tepatnya sejak tahun 1764 

ketika Cesare Baccaria menyatakan pendiriannya bahwa 

pidana mati tidak manusiawi dan tidak efektif. 

Penolakan pidana mati di Indonesia secara konkrit 

dilakukan judicial review ke MK terhadap pidana mati yang 

tertuang dalam undang-undang narkotika227 bertentangan 

dengan konstitusi yaitu setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak untuk mempertahankan hidup dan 

kehidupan.228 Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk 

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. 

Namun demikian, melalui putusan MK Nomor 2-

3/PUU-V/2007 bahwa pidana mati tidak bertentangan 

dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu 

dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam 

permohonan a quo. Akan tetapi, MK berpendapat bahwa ke 

depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional 

dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang 

                                                 
227Pasa 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 tahun 

1997 tentang Narkotika. 
228Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. 
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terkait dengan pidana mati, perumusan, penerapan maupun 

pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia memperhatikan dengan baik hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, 

melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus 

dan alternatif. 

b) Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 

selama sepuluh (10) tahun apabila terpidana 

berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana 

penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. 

c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-

anak yang belum dewasa. 

d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil 

dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan 

sampai perempuan itu melahirkan dan terpidana 

yang sakit jiwa tersebut sembuh.229 

MK secara jelas dan meyakinkan bahwa pidana mati 

tidak bertentangan dengan HAM maupun konstitusi. MK 

memberikan empat rekomendasi tersebut untuk diakomodir 

dalam pembaruan hukum pidana selanjutnya. Rekomendasi 

tersebut bukan suatu keharusan untuk diterapkan karena 

terpisah dari keputusan MK. MK tidak mempunyai 

wewenang untuk mengajukan rancangan atau rekomendasi 

                                                 
229“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 

Tentang Pidana Mati,” 2007., h. 430-431. 
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untuk diakomodir dalam undang-undang. Presiden dan DPR 

yang diberi kewenangan membuat undang-undang. 

Dasar argumentasi kelompok abolisionis dalam 

beberapa literatur menyatakan bahwa di negara-negara 

Barat pidana mati dihapuskan, penerapan pidana mati sama 

sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan, pidana mati 

bertentangan dengan HAM, pidana mati dalam KUHP yang 

berasal dari Belanda dihapuskan, pidana mati berorientasi 

pembalasan dendam, serta hak untuk mencabut nyawa 

manusia hanya kepada Tuhan. 

Argumentasi kelompok kontra pidana mati tersebut 

terbantahkan dengan dasar argumentasi logis dan rasional 

diserati fakta, dasar hukum, landasan teori. Achmad Ali 

mengemukakan argumentasi tersebut antara lain:230 

Pertama, kampanye kelompok abolisionis yang 

menyatakan bahwa di negara Barat pidana mati dihapuskan. 

Fakta itu tidak benar. Amerika Serikat yang di juluki “the 

father of the human rigth” masih menggunakan pidana mati, 

yaitu 38 dari 50 negara bagian di AS masih 

mempertahankan pidana mati dalam sistem peradilannya. 

Mayoritas rakyatnya (70%) mendukung pidana mati 

termasuk beberapa presidennya. 90 negara masih 

memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya 

                                                 
230Selengkapnya lihat Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum; 

Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup, 2008)., h. 32-57. 
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termasuk beberapa negara Eropa. Eksekusi mati terhadap 

terpidana mati justeru AS dan China yang tertinggi. 

Kedua, argumentasi kaum abolisionis yang 

menyatakan bahwa penerapan pidana mati sama sekali 

tidak terbukti menggurangi kejahatan, tidak tepat. 100 

pengedar narkoba, 50 orang dieksekusi mati, tinggal 50 

orang saja yang mengedarkan narkoba, serta menjadi 

preventif umum bagi orang lain untuk tidak melakukan 

kejahatan yang sama. 

Ketiga, argumentasi yang menyatakan bahwa pidana 

mati bertentangan dengan HAM, tidak tepat. Secara jelas, 

hak untuk hidup itu berlaku untuk semua orang, namun 

keberadaan pengecualian bagi para pelaku kejahatan serius, 

sadis dan kejam untuk dicabut hak hidupnya dikarenakan 

mengambil hak hidup orang lain yang dilukainya. Para 

pelaku kejahatan yang melanggar HAM.  Kalau hak hidup 

dipahami tanpa batas dan syarat, tentara dan kepolisian 

harus dibubarkan. Semua jenis senjata yang dapat 

digunakan membunuh harus dimusnahkan, para dokter 

dilarang keras membunuh ibu walaupun untuk 

menyelamatkan bayinya atau sebaliknya. Indonesia dalam 

konstitusinya selain menjamin HAM, juga membolehkan 

HAM itu dibatasi dengan syarat, sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku atau demi pertimbangan moral, 

ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Keempat, pidana mati dalam KUHP yang berasal dari 

Belanda sudah dihapuskan, tidak benar. Belanda 
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memberikan pengecualian pemberlakuan pidana mati 

terhadap kejahatan perang. Kebijakan tersebut inkonsisten 

terhadap hak untuk hidup adalah hak mutlak setiap orang 

yang tidak dapat ditawar. Tentara dan polisi belum 

dibubarkan serta seluruh senjata sebagai alat yang rentan 

untuk membunuh belum dimusnahkan. 

Kelima, pandangan obilisionis menjelaskan bahwa 

pidana mati berorientasi pembalasan dendam juga kurang 

tepat. Selain itu, berdasarkan keyakinan moral bahwa 

kejahatan yang dilakukan secara moral adalah kejahatan 

yang berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral 

keadilan masyarakat. Pidana mati yang membuat seimbang 

neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat 

tersebut. 

Keenam, pandangan kelompok anti pidana mati yang 

menyatakan hak untuk mencabut nyawa manusia hanya 

pada Tuhan sudah diruntuhkan Alquran karena terbukti 

Tuhan mendelegasikan hak-Nya kepada manusia untuk 

melaksanakan eksekusi mati terhadap kejahatan serius. 

Bahkan dalam Kristen pun pidana mati dibolehkan. 

Keenam pandangan tersebut menunjukkan bahwa 

pidana mati dibutuhkan umat manusia untuk tetap menjaga 

eksistensinya di muka bumi. Akan tetapi, pengaturan pidana 

mati tersebut harus sesuai dengan kehendak Allah swt 

dalam wahyu-Nya. 
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‘Uqubah Islamiyah mengakui eksistensi pidana mati 

yang terkait dengan tindak pidana kisas atau jinayat untuk 

pembunuhan, gangguan keamanan (hirabah), dan 

pemberontakan. Walaupun demikian, terdapat konsep 

pemaafan dari korban atau keluarganya serta konsep 

pengampunan dari pemimpin negara. 

Walaupun ‘uqubah Islamiyah pidana mati karena 

merupakan pidana hudud. Akan tetapi, rekomendasi MK 

dirumuskan dalam rancangan KUHP yang terbaru saat ini. 

Tertuang dalam RUU KUHP bahwa pidana mati merupakan 

pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan 

secara alternatif.231 Pidana mati secara alternatif dijatuhkan 

sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.232 

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembak 

terpidana sampai mati oleh regu tembak dan tidak 

dilaksanakan di muka umum. Pelaksanaan pidana mati 

terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai 

wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa itu 

sembuh. Serta eksekusi pidana mati dalam dilaksanakan 

setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak 

presiden.233 

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa 

percobaan 10 tahun, jika reaksi masyarakat terhadap 

terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa 

                                                 
231RUU KUHP 2013 Pasal 66. 
232RUU KUHP 2013 Pasal 87. 
233RUU KUHP 2013 Pasal 88. 
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menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan 

terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 

penting, dan ada alasan yang meringankan. Namun apabila 

selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan 

perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi 

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. 

Apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan 

yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, 

pidana mati dapat dilaksanakan.234 Permohonan terpidana 

mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 

tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati 

tersebut dapat diubah menjadi seumur hidup dengan 

Keputusan Presiden.235 

Pembaruan sanksi pidana mati yang tercantum dalam 

RUU KUHP tersebut menunjukkan suatu rumusan kompromi 

untuk mengakomodir kelompok pro dan kontra terkait 

pidana mati. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam karena dijadikan sebagai pidana 

alternatif dan hukumannya dapat ditunda sampai ditiadakan 

pidana mati dengan pidana lain. 

Adanya kesadaran untuk melakukan pembaharuan 

hukum pidana nasional yaitu perubahan KUHP dengan 

adanya RUU KUHP diharapkan untuk mengakomodir hak 

                                                 
234RUU KUHP 2013 Pasal 89. 
235RUU KUHP 2013 Pasal 90. 
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Allah swt minimal sebagai bagian dari perlindungan 

spiritualitas mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia. 

Rumusan pidana mati dalam RUU KUHP bermaksud 

sebagai rancangan kompromi terhadap golongan pro dan 

kontra. Hal itu menjadi kecenderungan dan tabiat manusia 

yang menjalankan suatu norma yang dapat menguntungkan 

saja. Apabila ada norma yang merugikan atau menyakitkan 

pasti ditinggalkan. Norma itu adalah norma agama yang 

secara langsung tidak memberikan efek sanksinya kepada 

yang melakukan pelanggaran, kecuali sanksi tersebut 

dilegalkan dalam hukum buatan manusia. 

Sanksi pidana itu sebagai sanksi hudud yang 

merupakan hak Allah swt, sebagai orang yang meyakini 

agama Islam, harus mengakomodir sanksi tersebut dalam 

pembaharuan hukum pidana nasional saat ini sebagai wujud 

penghambaan kepada Tuhan. 

Arab Saudi yang tidak memiliki kodifikasi hukum 

pidana berupa KUHP. Penentuan jenis tindak pidana dan 

sanksinya berpedoman kepada kitab-kitab fikih. Doktrin 

yang utama dan dominan adalah fikih Hanbali. Akan tetapi, 

apabila tidak ditemukan yang berkaitan dengan perbuatan 

itu, pemerintah Arab Saudi dapat merujuk kepada pendapat 

ketiga imam mazhab yang lain yaitu, Hanafi, Syafi’i dan 

Maliki. 

Ada beberapa kejahatan yang dapat dihukum mati di 

Arab Saudi, seperti perselingkuhan dan perzinaan (jika 

sudah menikah), murtad, pencurian dan perampokan 
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bersenjata, penghinaan terhadap agama Islam dan 

menghujat Allah swt, pencurian dan pembajakan, 

penyelundupan narkoba, sodomi, homoseksual, lesbian, 

penyembahan berhala, pembunuhan, pemerkosaan, 

menghasut pemerintah, sihir, terorisme, dan 

pengkhianatan.236 

Indonesia bukan Negara Islam, tetapi negara hukum 

religius yang konstitusi tertingginya adalah UUD NRI 1945. 

Nilai-nilai ketuhanan diabsorpsi dalam konstitusi negara 

yang pengaturannya dikembangkan dengan undang-undang 

dan pengaturan pelaksanaan lainnya. Batas maksimal pidana 

mati dirumuskan dalam undang-undang, tetapi memberikan 

ruang kepada hakim untuk mempunyai pilihan di antara 

kedua batas tersebut. RUU KUHP masih dalam pembahasan 

di DPR. Salah satu yang alot dibahas dalam RUU KUHP 

tersebut adalah persoalan eksistensi hukuman mati di 

Indonesia, dihapuskan atau tidak. Oleh karena itu, meski 

hukuman mati kemungkinan besar tidak dihapuskan, tetapi 

ada jalan tengah yang diambil antara pemerintah RI dan DPR 

RI untuk menengahi persoalan tersebut. Jalan tengah yang 

diambil adalah mengatur pidana mati bersyarat. 

Pidana mati sebagai sanksi minimal dan imbalan 

peniadaan merupakan sanksi minimal dalam konsep kajian 

ini adalah suatu penjabaran dari salah satu negara dalam 

                                                 
236Wikipedia, Hukuman Mati di Arab Saudi. Diakses tanggal 5 

Januari 2015. http://ar.wikipedia.org/wiki 
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konstitusi seperti dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea 

keempat yang menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu 

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Salah satu perlindungan negara terhadap rakyat dan 

pemerintah adalah sarana hukum pidana. Perlindungan dari 

para pelaku kriminal maupun musuh dan pengkhianat 

bangsa dan negara. 

Pidana mati dalam hukum nasional bertujuan sebagai 

pembalasan terhadap perbuatan kriminal yang 

menghilangkan nyawa maupun mengganggu eksistensi 

bangsa dan negara. Akan tetapi, dapat juga bertujuan untuk 

pencegahan sebagai bentuk penghilangan para pelaku 

kriminal yang sadis dalam melakukan aksi kriminalnya 

untuk memusnahkan umat manusia, bangsa dan negara. 

Penerapan sanksi pidana mati untuk mewujudkan keadilan, 

kepastian hukum dan pemanfaatan hukum pidana dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitas 

tujuan tersebut tidak menunjukkan unsur keadilan terhadap 

korban, tidak pula memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat sebagai jaminan untuk memberi rasa aman, 

tentram dan damai. Sering terjadi kasus pembunuhan, 

bahkan tubuh korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. 

Tujuan hukum untuk pemanfaatan pun tidak pula terealisir. 

Pidana mati bukan dimaksudkan untuk mewujudkan 

keadilan, kepastian hukum atau pemanfaatan sebagai tujuan 

hukum. Namun, lebih tinggi dari tujuan tersebut adalah 
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untuk mewujudkan keseimbangan. Tujuan hukum 

bermaksud bahwa hukum ada dan dibuat ada untuk 

mewujudkan keseimbangan. Pengwujudan keseimbangan 

harus dengan terwujudnya keadilan, kepastian dan 

pemanfaatan sebagai bagian dari proposisi dari tujuan 

hukum. Proposisi tersebut saling menstabilisasi bagian 

hukum ketika bagian hukum yang lain diwujudkan. 

Penciptaan alam ini dengan dasar keseimbangan. Para 

ahli ilmu pengetahuan sepakat tentang keseimbangan 

tersebut. Seandainya jarak antara matahari dan bumi 

bergeser dan keluar dari orbit keseimbangannya, niscaya 

terjadi bencana kosmik yang luar biasa. Hakikat 

keseimbangan dalam tubuh manusia dapat dirasakan jika 

suatu saat metabolisme dalam tubuh tidak berfungsi secara 

seimbang, penyebaran darah berjalan pada bagian tertentu 

saja lalu bagian yang tidak kebagian darah itu terjadi 

kemacetan. Akibatnya, tidak dapat lagi menikmati tubuh 

secara normal. 

Pidana mati merupakan suatu keniscayaan untuk 

menjaga keseimbangan tersebut. Adanya kelahiran pasti ada 

kematian. Manusia lahir sebagai makhluk yang mempunyai 

hak untuk hidup sampai mati. Namun, kalau kematian itu 

disebabkan oleh sesamanya untuk mewujudkan 

keseimbangan tersebut, Islam mengaturnya dengan 

seksama. Dalam teori maqashid syari‘ah salah satu yang 

perlu diperhatikan pemeliharaan jiwa. 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 180 ~ 

 

Pidana mati yang dimaksudkan dalam hukum nasional, 

baik yang berlaku sekarang maupun rancangannya hanya 

berorientasi pada tujuan dunia saja. Walaupun tujuan 

pemidanaan nasional untuk memelihara jiwa tetapi berbeda 

tujuan pemidanaan dalam hukum Islam seperti yang 

diutarakan oleh al-Buti yaitu untuk menjaga kelangsungan 

hidup manusia. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk 

memelihara jiwa dan memelihara agama (negara) sebagai 

bagian dari tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan 

umat manusia. Seperti yang tertuang dalam QS al-

Baqarah/2: 179. 

Pidana mati bukan bertujuan untuk pembalasan 

seperti dalam teori tujuan pemidanaan yang absolut atau 

sebagai pencegahan seperti tujuan pemidanaan relatif atau 

gabungan keduanya, tetapi pidana mati merupakan suatu 

jaminan dari Allah swt yang menciptakan manusia untuk 

kelangsungan hidupnya. Apabila pidana mati ditiadakan, 

manusia mencabut jaminan kelangsungan hidupnya. 

2) Pemidanaan Potong Tangan dan Kaki/Amputasi 

Pemidanaan tersebut belum diatur dalam peraturan 

hukum pidana nasional, baik KUHP warisan kolonial 

Belanda maupun hukum pidana di luar KUHP yang 

berbentuk perundang-undangan hukum pidana dan 

peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan. Sanksi 

pidana amputasi di Indonesia dikenal dalam hukum adat 
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yang pernah berlaku sampai diberlakukannya KUHP warisan 

Belanda. 

Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat 

dalam tindak pidana pencurian dan tindak pidana gangguan 

keamanan atau perampokan. KUHP mengatur tentang tindak 

pidana pencurian dan perampokan dikenakan sanksi 

penjara dan pidana denda, serta pidana mati untuk 

perampokan dengan pemberatan. 

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan sanksi 

pidana maksimal lima tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 900, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 

363 KUHP dengan sanksi pidana maksimal tujuh tahun dan 

sembilan tahun. Perampokan merupakan istilah pidana 

untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan. 

Perampokan dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman 

penjara maksimal sembilan tahun, perampokan dengan 

pemberatan 12 tahun, mengakibatkan hilang nyawa sanksi 

pidananya penjara 15 tahun. Penghilangan nyawa orang lain 

yang dilakukan secara gerombolan maksimal pidana mati. 

Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat 

dalam tindak pidana pencurian dan tindak pidana gangguan 

keamanan dan perampokan. Sanksi tersebut erat kaitannya 

dengan harta kekayaan. Semua perbuatan yang merugikan 

harta kekayaan orang lain termasuk penggelapan, penipuan 

atau korupsi sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi. 
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Tidak tepat kalau pidana amputasi dimaknai secara 

kontekstual dengan mengabaikan pemaknaan secara 

tekstual dalam Alquran yang jelas dan dilaksanakan pada 

zaman Rasulullah saw Pemaknaan pidana amputasi tersebut 

secara kontekstual, harus memiliki syarat-syarat dapat 

dikenakan pidana potong tangan yang dikontekstualisasikan 

dengan kondisi saat ini. 

Pidana potong tangan yang dimaknai secara 

kontekstual seperti menurut Sabri Samin yaitu bahwa ada 

pendapat sementara dari beberapa kalangan menjelaskan 

kalimat “faqtha’u aidiyahuma” tidak diterjemahkan secara 

tekstual “maka hendaklah kamu memotong tangan 

keduanya”, melainkan dipahami secara kontekstual yang 

bermakna “maka pasunglah tangan keduanya” atau “maka 

cegahlah kemampuan dan kekuasaannya”. Pidana potong 

tangan dalam arti kiasan adalah potong tangan kemampuan 

atau penjara konteks Indonesia merupakan jenis pidana 

yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pidana 

potong tangan dalam arti potong kemampuan untuk 

melakukan pencurian atau penjara yang dijatuhkan 

terhadap para pencuri merupakan sanksi pidana yang tidak 

menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, 

didukung oleh fakta dan juga salah satu pengertian kata 

“tangan” adalah kemampuan, bukan hanya tangan dalam 
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artian organ tubuh.237 dengan memperhatikan gagasan al-

Buti, pemaknaan kiasan seperti itu kurang tepat sekalipun 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pencurian semakin 

merajalela dan sebagian besar adalah residvis238. Berbeda 

antara memotong tangan dan memotong kemampuan yang 

dimaknai dengan pidana penjara. Secara logis berbeda. 

Potong tangan merupakan salah satu organ tubuh manusia 

yang digunakan untuk melakukan kejahatannya itu terpisah 

dari anggota tubuh lainnya dan tidak dapat difungsikan lagi. 

Potong kemampuan untuk beberapa hari, bulan atau tahun 

saja, jika pelaku bebas dari hukumannya dapat melakukan 

kejahatan pencurian dan perampokan lagi. 

Pemaknaan kontekstual dapat digunakan dengan 

pidana penjara atau pidana lain yang lebih ringan dari 

pidana amputasi, tetapi tidak dapat dilupakan makna 

sebenarnya secara tekstual sebagai potong tangan.  

Hukum potong tangan dianggap oleh sebagian orang 

sebagai hukuman kejam dan tidak berperikemanusiaan. 

Pandangan tersebut tidak tepat karena melihat lahiriahnya 

dan tidak memahami maksud dan tujuannya. Syariat Islam 

memandang bahwa hukuman berisi ketegasan bukan 

                                                 
237Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia: 

Elektisisme Dan Pandangan Non Muslim (Jakarta: Kholam Publishing, 
2007)., h. 123. 

238Residvis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku 
yang sama, tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi 
pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam 
jangka waktu tertentu. 
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kelemahan dan kelunakan. Hukuman yang sifatnya ringan, 

lemah dan lunak, dianggap enteng oleh pelaku kejahatan.239 

Hukuman yang tegas dituntut dalam tatanan dunia modern 

agar tercipta masyarakat yang aman dan tenteram.  

Kejahatan pada era modern terorganisir dengan baik. Syarat 

ulama klasik mengenai ketentuan sanksi pencurian perlu 

mengalami revisi terutama syarat yang berkaitan dengan 

tempat dan sasaran. 

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional berupa 

perubahan KUHP nasional saat ini belum merumuskan 

pidana amputasi sebagai salah satu dari kebijakan politik 

hukum pidana. Bahkan, untuk menjadikan wacana pun 

terasa tidak menghampiri para ilmuwan hukum murni 

(bukan hukum Islam). 

Kebijakan hukum pidana atau politik kriminal 

mengabsorpsi pidana amputasi sebagai salah satu kebijakan 

kriminalisasi untuk dijadikan salah satu pidana utama selain 

penjara. Pidana amputasi juga merupakan pidana tertinggi 

untuk tindak pidana berkaitan dengan harta kekayaan. 

Pidana tersebut merupakan pidana maksimal dalam 

pencurian bukan berarti perumusannya secara tekstual. 

Perumusannya dibuat sedemikian terdapat beberapa 

tahapan pencurian lalu diterapkan pidana amputasi. Dapat 

pula dirumuskan terhadap tindak pidana pencurian yang 

                                                 
239Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih 

Jinayah., h. 149. 
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berulang kali yang dilakukan oleh pelaku profesional dan 

tidak ada pertobatan. 

Ajaran Islam bukan ajaran materialisme. Islam 

mengajarkan para pemeluknya berusaha sekuat 

kemampuan untuk mencari harta. Perolehan harta dalam 

Islam ditetapkan seperangkat aturan. Perolehan harta 

dengan cara haram, seperti berbuat curang dan yang bersifat 

negatif lainnya harus dihindari. 

Negara Indonesia saat ini mengalami tindak pencurian 

yang merajalela, korupsi, serta perampokan terjadi di 

tempat umum. Penadahan terhadap harta curian semisal 

motor tidak diketahui pelaku dan lokasinya. Setiap hari 

berita pencurian didengar dari media. Semua keresahan 

tersebut secara yuridis, sosiologis dan filosofis menunjukkan 

sanksi pidana saat ini tidak memberikan jaminan kepada 

masyarakat dan negara terkait harta kekayaan yang dicari 

dan dikumpulkan. 

Sanksi pidana amputasi merupakan sarana untuk 

memberikan balasan yang setimpal kepada para pelaku 

kriminal untuk dapat merasakan kesulitan mencari dan 

mengumpulkan kekayaan. Teori retributif mengandaikan 

pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Teori 

pemidanaan sebagai balasan merupakan wujud dari firman 

Allah swt dalam QS al-Ma’idah/5: 38. 
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Gagasan al-Buti tentang menghidupkan spirit ‘uqubah 

Islamiyah, pidana amputasi sebaiknya dipertimbangkan 

untuk diakomodir dalam RUU KHUP sebagai wujud 

pengabdian dan ketundukan hamba kepada Allah swt 

Perumusan sanksi tersebut dalam hukum pidana baru ke 

depannya berarti bahwa nilai Islam menjadi esensi dari 

sistem sanksi pidana nasional. Namun, saat ini dalam hukum 

pidana nasional maupun rancangannya tidak terdapat 

rumusan pidana ini. Tujuan dari hukum Islam untuk 

kemaslahatan umat manusia berupa pemeliharaan harta 

tidak terwujud dengan sempurna. Pencurian dan kejahatan 

terkait harta semakin merajalela dengan berbagai macam 

tindak pidana maupun modus dalam melakukan kejahatan. 

3) Pemidanaan Denda 

Pemidanaan tersebut adalah suatu sanksi pidana 

berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang 

sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang 

terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Denda 

merupakan suatu pembayaran dari harta kekayaan atau 

harta benda seseorang yang dimasukkan ke kas negara. 

Pengertian tersebut bukan sebagai ganti rugi yang harus 

diberikan kepada yang dirugikan sebagai ancaman pidana 

dalam undang-undang hukum pidana yang berlaku. 

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana 

dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari 

pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang 
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dan obyek pidana mati adalah jiwa, obyek pidana denda 

adalah harta benda terpidana. Pidana denda bukan 

dimaksudkan sekadar tujuan ekonomis seperti menambah 

pemasukan negara, melainkan dikaitkan dengan tujuan-

tujuan pemidanaan. Pidana denda bertujuan untuk 

membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP 

dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan 

tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh 

pembuatnya. 

Pidana pokok keempat dalam pasal 10 KUHP adalah 

pidana denda. KUHP tidak menentukan maksimum besaran 

denda yang harus dibayar. Ketentuan minimum yang semula 

25 sen, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 18 

(perpu) tahun 1960 menjadi 15 kali lipat.240 

Pidana denda sebagai pidana pokok seperti tertuang 

dalam Buku I KUHP disebarkan dalam rumusan setiap 

tindak pidana, baik dalam Buku II dan Buku III. Bobot jenis 

pidana denda dalam Buku II KUHP yaitu 2 pasal denda 

tunggal (untuk kejahatan), 40 pasal pidana denda tunggal 

(pelanggaran), 133 pasal alternatif pidana penjara atau 

denda, dan 34 alternatif pidana kurungan atau denda. 

Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan jangka pendek jarang dijatuhkan oleh para 

hakim, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia 

                                                 
240Tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab 

undang-undang hukum pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana 
lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. 
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dalam perkara dalam KUHP. Jumlah pidana denda dalam 

KUHP tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang 

dilakukan. Ancaman pidana denda itu dinilai ringan jika 

dibandingkan dengan nilai mata uang. Hal itu dijadikan 

alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana 

hilang kemerdekaan dibandingkan dengan pemberian 

pidana denda. 

Perkembangan tindak pidana yang diatur di luar KUHP 

terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah 

ancaman pidana denda. Peningkatan jumlah ancaman pada 

setiap rumusan delik di luar KUHP dalam setiap peraturan 

perundang-undangan saat ini disesuaikan dengan nilai mata 

uang pada era sekarang. Seperti Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang memiliki sanksi terendah penjara enam tahun atau 

denda Rp 1.000.000 dan tertinggi penjara 12 tahun dan 

denda Rp 12.000.000.000. Bahkan pidana denda sampai 

triliunan seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Terorisme tidak terdapat pidana penjara yang 

dialternatifkan dengan pidana denda. Terdapat pidana 

penjara tunggal sebanyak 12 pasal dan pidana denda tunggal 

sebanyak 1 pasal yaitu Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa 

pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 

hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000.000.000 (1 triliun). 

Seluruh tindak pidana di luar KUHP yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun 
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peraturan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan 

selalu mengatur pidana denda yang disesuaikan dengan nilai 

mata uang. Pidana denda yang diancamkan terhadap 

beberapa tindak pidana yang dimuat di luar KUHP 

sedemikian tingginya jika dibandingkan dengan ancaman 

pidana denda yang terdapat dalam KUHP. Berkenaan dengan 

hal itu, perlu adanya suatu pola tertentu dalam pengaturan 

pidana denda, terutama menyangkut ketentuan di luar 

KUHP. Pola yang mengatur tentang kemungkinan alternatif 

dan kumulatif serta terhadap delik yang berada di luar 

KUHP yang memungkinkan untuk diancamkan dengan 

pidana denda. 

Rancangan dalam RUU KUHP tersebut dirumuskan 

untuk menentukan jumlah pidana denda yang sesuai dengan 

nilai mata uang dan perkembangan perekonomian bangsa 

dan sistem pengategorian serta pengaturan cara dan 

pelaksanaan pidana denda. 

Pidana denda dikenal pula dalam ‘uqubah Islamiyah. 

Hukum Islam menetapkan pidana denda untuk tindak 

pidana yang berkaitan dengan pencurian, lalu menjadi asas 

bahwa dalam semua tindak pidana yang berkaitan dengan 

harta kekayaan berlaku tindak pidana denda. Sanksi pidana 

diat yang memiliki makna sama dengan pidana denda 

sebagai pidana utama dalam tindak pidana pembunuhan dan 

penganiayaan, lalu menjadi asas bahwa semua tindak pidana 
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yang berkaitan dengan nyawa dan badan berlaku juga 

pidana denda. 

Diat merupakan sanksi yang dikenakan kepada 

seseorang dalam bentuk ‘uqubat madaniyah sebagai 

pengganti ‘uqubat badaniyah berupa penyerahan atau 

penyitaan suatu harta benda sebagai ganti kerugian akibat 

kejahatan terhadap jiwa dan jasad manusia. Diat merupakan 

pidana alternatif dari kisas sebagai pasangan dari pemaafan 

dari korban atau keluarga korban.241 

Dasar pemberlakuan sanksi pidana diat seperti firman 

Allah swt dalam QS al-Nisa’/4: 92: 

ؤْمِنًا مُ  وَمَنْ قَ تَلَ لَ خَطأًَ ا إِ نً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِ 
 إِلَ أَنْ ةن إِلََ أَهْلِهِ سَلَّمَ ةن مُ يَ خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِ 

حْريِرُ مُؤْمِنن فَ تَ  وَ مْ وَهُ لَكُ  وٍّ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُ 
نَ ب َ مٍ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْ  نَ هُمْ مِيثَ كُمْ وَ ي ْ اقن فَدِيةَن بَ ي ْ
دْ فَصِيَامُ  فَمَنْ لََْ يََِ ؤْمِنَةٍ ةٍ مُ بَ مُسَلَّمَةن إِلََ أَهْلِهِ وَتََْريِرُ رَق َ 

لَّهُ عَلِيمًا لكَانَ اوَ هِ للَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ تَ وْبةًَ مِنَ ا
 (٩٢حَكِيمًا)

Terjemahan: 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena 
tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 

                                                 
241Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia: Elektisisme 

Dan Pandangan Non Muslim., h. 130. 
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sahaya yang beriman serta membayar diat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), 
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum 
(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan tobat dari pada 
Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.242 

Ayat tersebut berhubungan dengan pembunuhan tidak 

sengaja dan mirip/semi sengaja dalam hukum nasional 

sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian. Tindak pidana tersebut diatur pada beberapa 

pasal dalam KUHP yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu 

penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, Pasal 

353 ayat 3 yaitu penganiayaan berencana yang 

mengakibatkan kematian, Pasal 355 ayat 2 KUHP yaitu 

penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan 

kematian. 

Diat diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan 

yang tidak disengaja maupun tindak penganiayaan tidak 

dengan menunggu pemaafan dari korban atau keluarganya. 

Pemaafan tersebut tetap dibolehkan, baik sebagai imbalan 

                                                 
242Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 94. 
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peniadaan pidana maupun sanksi imbalan pengurangan 

pidana. 

Diat merupakan sejumlah harta dalam ukuran tertentu. 

Meskipun bersifat hukuman, diat berupa harta yang 

diberikan kepada korban atau keluarganya bukan kepada 

kas negara. Diat lebih mirip dengan ganti kerugian. Besaran 

dapat berbeda-beda sesuai pelukaan yang terjadi dan 

perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap tindak 

pidana. Suatu kekeliruan jika menganggap diat sebagai ganti 

rugi saja karena adanya kesamaan yang kuat antara 

keduanya. Oleh karena itu, diat adalah hukuman pidana yang 

penetapan hukumannya tidak tergantung pada permintaan 

seseorang. 

Diat lebih tepat dikatakan sebagai campuran antara 

hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena diat 

ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana. Jika 

korban atau keluarganya mengampuni diat tersebut, pelaku 

dapat dijatuhi hukuman takzir. Dikatakan ganti kerugian 

karena diat itu diterima oleh pihak korban. Diat merupakan 

hukuman yang mempunyai satu batasan. Artinya, hakim 

tidak berhak mengurangi atau menambah jumlahnya. 

Meskipun diat dapat berbeda pada tindak pidana semi 

sengaja dan tidak sengaja serta penganiayaan. 

Hikmah diat dengan harta adalah untuk kepentingan 

kedua bela pihak. Dari pihak pembunuh dengan membayar 

denda secara damai kepada keluarga korban, terasa 

kehidupan yang baru dan aman serta bertobat karena 
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merasakan arti dari sebuah kehidupan. Bagi keluarga korban 

yang menerima denda dengan cara damai dapat 

memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya 

dan meringankan sedikit beban kesedihannya.243 

Sanksi denda dikenal dalam hukum Islam dengan diat 

maupun ganti kerugian tehadap tindak pidana yang 

dilakukan. Diat untuk tindak pidana yang berkaitan dengan 

pembunuhan dan penganiayaan. Ganti rugi terhadap tindak 

pidana pencurian. KUHP mengakomodir sanksi pidana 

denda, tetapi pidana tersebut diberikan kepada negara tidak 

memperhatikan korban. Seharusnya pidana denda 

dirumuskan untuk memulihkan korban. 

Pidana denda diakomodir dalam KUHP tetapi tidak 

relevan dengan perkembangan perekonomian dan 

perubahan kurs mata uang. Keharusan dalam perumusan 

kebijakan hukum pidana untuk melakukan kriminalisasi 

sanksi pidana denda dalam RUU KUHP dengan pola 

pengatagorian. 

Tujuan pemidanaan yang dicapai tidak relevan dengan 

teori pemidanaan saat ini, berupa pembalasan atau 

pencegahan serta gabungan keduanya. Tidak pula sebagai 

suatu tindakan atau pencegahan untuk memperbaiki pelaku 

atau melindungi masyarakat. 

 

                                                 
243Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia 

(Yogyakarta: Teras, 2009)., h. 167. 
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4) Pemidanaan Dera/Cambuk 

Sanksi pidana dera tidak ada dalam KUHP warisan 

kolonial. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan 

selain KUHP, pidana dera mendapatkan tempat dalam 

hukum nasional walaupun berlaku khusus untuk Nangroe 

Aceh Darussalam (NAD). 

Pemberlakuan hukum pidana Islam di NAD terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

sebagai Provinsi NAD. Salah satu kekhususannya adalah 

pembentukan Mahkamah Syariah Provinsi NAD seperti 

termuat dalam Pasal 25 bahwa: 

a) Peradilan Syariat Islam di NAD sebagai bagian dari 

sistem peradilan nasional dilakukan oleh 

Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh 

pihak lain. 

b) Kewenangan Mahkamah Syariah dimaksud 

didasarkan dari syariat Islam dalam sistem hukum 

nasional yang diatur lebih lanjut dengan Kanun 

Provinsi NAD. 

c) Kewenangan tersebut diberlakukan bagi pemeluk 

agama Islam.244 

                                                 
244“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 

2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA 
ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,” n.d., Pasal 
25. 
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Berdasarkan undang-undang tersebut, terbentuk 

PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat 

Islam. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan 

syariat Islam meliputi akidah, ibadah, muamalat, akhlak, 

pendidikan dan dakwah Islam (amar makruf nahi munkar), 

bait al-mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, 

qadha, jinayat, pernikahan dan kewarisan. 

Pemberlakuan syariat Islam bidang jinayat terbentuk 

beberapa kanun yang mengakomodir tindak pidana Islam 

beserta sanksinya. Hal tersebut terdapat dalam Kanun 

Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan 

Syariat Islam. Peradilan tersebut memiliki tugas dan 

wewenang seperti terdapat dalam Pasal 49 yaitu: 

Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam 
bidang ahwal al-syakhshiyah, muamalat dan 
jinayat. Terkait dengan hukum materil dari 
jinayat bersumber dari atau sesuai dengan 
Syariat Islam yang diatur dengan kanun.245 

Sanksi pidana dera terdapat dalam beberapa kanun 

yang mengatur tentang ketentuan pidana. Kanun NAD 

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam 

Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kanun tersebut 

mengatur juga tentang ketentuan pidananya yaitu bagi yang 

menyebarkan paham atau aliran sesat, dipidana dengan 

                                                 
245“QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 

10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARIAT ISLAM,” n.d., Pasal 53. 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 196 ~ 

 

hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama dua 

tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 

12 kali.246 Bagi yang tidak melaksanakan salat jumat tiga kali 

berturut-turut tanpa ada ‘uzr syar‘i, dipidana dengan 

hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama enam 

bulan atau pidana cambuk di depan umum paling banyak 

tiga kali.247 Bagi yang menyediakan fasilitas/peluang kepada 

orang Islam yang tidak mempunyai ‘uzr syar‘i untuk tidak 

berpuasa pada Bulan Ramadan dipidana dengan hukuman 

takzir berupa hukuman penjara paling lama satu tahun atau 

denda paling banyak tiga juta rupiah atau hukuman cambuk 

di depan umum paling banyak enam kali dan dicabut izin 

usahanya.248 Bagi yang makan atau minum di tempat umum 

pada siang hari Bulan Ramadan dipidana dengan hukuman 

takzir berupa hukuman penjara paling lama empat bulan 

atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak dua 

kali.249 Bagi yang tidak berbusana islami, melalui proses 

peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah dipidana 

dengan hukuman takzir.250 

Kanun NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman 

Khamar dan sejenisnya. Kanun tersebut menyebutkan 

ketentuan pidana dengan sebutan ketentuan ‘uqubah yang 

                                                 
246“QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 

11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG 
AQIDAH, IBADAH DAN SYI’AR ISLAM,” n.d., Pasal 20 ayat 1. 

247Pasal 21 ayat 1. 
248Pasal 22 ayat 1. 
249Pasal 22 ayat 2. 
250Pasal 23 ayat 1. 



Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti 

(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia) 

 

~ 197 ~ 

 

terdapat pidana dera atau cambuk bagi setiap orang yang 

mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya diancam 

dengan ‘uqubah hudud 40 kali cambuk.251 Apabila 

pelanggaran tersebut berulang, sanksi dapat ditambah 

sepertiga dari sanksi maksimal.252 

Kanun NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir 

(perjudian). Kanun tersebut mengatur ketentuan ‘uqubah 

berupa pidana dera bagi setiap orang yang melakukan 

perbuatan judi, diancam dengan ‘uqubah cambuk di depan 

umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit enam kali.253 

Apabila pelanggaran tersebut berulang, sanksi dapat 

ditambah sepertiga dari ‘uqubah maksimal.254 

Kanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat 

(mesum). Kanun tersebut memperjelas bahwa mesum 

haram. Ketentuan ‘uqubah berupa sanksi dera dapat 

diberlakukan bagi setiap orang yang melanggarnya dengan 

ancaman takzir berupa dicambuk paling tinggi sembilan kali, 

paling rendah tiga kali dan atau denda paling banyak Rp 

10.000.000, paling sedikit Rp 2.500.000.255 apabila 

pelanggaran tersebut berulang, sanksinya dapat ditambah 

sepertiga dari sanksi maksimal.256 

                                                 
251Pasal 26 ayat 1. 
252Pasal 29. 
253Pasal 23 ayat 1. 
254Pasal 26. 
255Pasal 22 ayat 1. 
256Pasal 24. 
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Kanun NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Zakat. Kanun tersebut mengatur ketentuan ‘uqubah berupa 

pidana cambuk terhadap pelaku yang membuat surat palsu 

atau memalsukan surat badan bait al-mal yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu kewajiban atau 

pembebasan hutang serta yang dapat dipergunakan sebagai 

keterangan sesuatu perbuatan dengan maksud 

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya 

seperti surat itu asli dan tidak dipalsukan, dihukum karena 

pemalsuan surat dengan takzir berupa cambuk paling 

banyak tiga kali, paling sedikit satu kali.257 

Sanksi dera juga diberlakukan terhadap pelaku yang 

sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi bait al-mal atau muzakki, 

mustahiq atau kepentingan lain, dihukum karena 

menggunakan surat palsu atau dipalsukan dengan takzir 

berupa cambuk paling banyak tiga kali, paling sedikit satu 

kali dan mengganti kerugian akibat perbuatan tersebut.258 

Pelaku yang melakukan atau membantu melakukan 

penggelapan zakat atau harta lain yang diserahkan kepada 

bait al-mal, dihukum karena penggelapan dengan takzir 

berupa cambuk sebanyak tiga kali, paling sedikit satu kali 

dan denda paling banyak dua kali dan paling sedikit satu kali 

dari nilai zakat atau harta lain yang digelapkan.259 Petugas 

                                                 
257Pasal 38 ayat 1. 
258Pasal 38 ayat 2. 
259Pasal 39. 
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bait al-mal yang menyalurkan zakat kepada orang yang tidak 

berhak, dihukum karena perbuatan penyelewengan 

pengelolaan zakat dengan takzir berupa cambuk paling 

banyak empat kali dan paling sedikit dua kali.260 

Sistem sanksi pidana yang diterapkan pada kanun-

kanun tersebut adalah pidana cambuk, denda, penjara, 

kurungan ataupun sanksi administratif dengan mencabut 

atau membatalkan izin usaha yang diberikan. Pidana 

cambuk yang terdapat dalam Alquran adalah salah satu jenis 

sanksi pidana Islam yang belum diakomodir dalam KUHP 

maupun RUU KUHP terbaru. 

Pelaksanaan pidana cambuk yang diterapkan di NAD 

ditinjau dari beberapa aspek seperti prinsip biaya dan hasil 

serta dampak hasil yang ditimbulkan pidana cambuk tidak 

seperti penjatuhan pidana penjara yang “diprimadonakan” 

selama ini. 

Apabila membandingkan pidana penjara yang 

diterapkan pada sebagian besar pidana di Indonesia dapat 

dikatakan bahwa pidana cambuk lebih efisien dan lebih 

murah pembiayaannya. Pidana cambuk lebih terkesan 

sebagai sanksi pidana dibanding pidana penjara terutama 

bagi para residivis. Oleh karena itu, perlu pertimbangan 

untuk menerapkan pidana cambuk tersebut pada beberapa 

tindak pidana. Pidana cambuk tidak menyita banyak waktu 

bagi terpidana untuk menafkahi diri dan keluarganya, juga 

                                                 
260Pasal 40. 
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lebih tinggi dampak negatifnya jika dihadapkan dengan 

pelanggaran HAM oleh negara. Pelanggaran HAM oleh 

negara tampak pada tindakan negara merampas kebebasan 

dan kemerdekaan diri untuk bepergian dan mencari 

pekerjaan secara bebas. Pidana cambuk dapat membuat jera 

pelaku dibanding pidana penjara yang menyediakan fasilitas 

kebutuhan makan dan pendidikan keterampilan.261 

Sanksi pidana dera bertujuan untuk memberikan 

pencegahan terhadap perbuatan kriminal, baik prevensi 

umum maupun khusus. Islam melarang perbuatan zina yang 

diyakini dari Allah swt Ketundukan negara dengan 

mengakui eksistensi Allah swt harus dijabarkan dalam 

semua ketentuan perundang-undangan, termasuk RUU 

KUHP. Nilai ilahiyah menjadi sandaran utama dalam 

memberikan perlindungan untuk segenap bangsa demi 

mewujudkan kemaslahatan bangsa. 

Pidana dera belum dikenal dalam hukum pidana 

nasional kecuali dalam bentuk perda yang dijabarkan dalam 

beberapa kanun yang diberlakukan di NAD sebagai 

kebijakan khusus. Hal itu terbatas pada tindak pidana takzir. 

Tindak pidana hudud yang merupakan perintah Allah swt 

belum dirumuskan. 

Pidana dera belum menjadi topik menarik dalam RUU 

KUHP untuk diperbincangkan apalagi diperjuangkan dalam 

RUU KUHP. Faktor utama adalah ketakutan penolakan dari 

                                                 
261Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia: Elektisisme 

Dan Pandangan Non Muslim., h. 115-116. 
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para pejuang HAM, bahkan sebagian besar umat Islam juga 

yang beranggapan bahwa sanksi pidana dera bertentangan 

dengan HAM, bahkan menurutnya ketinggalan zaman. 

Penerapan sanksi pidana dera tersebut untuk mewujudkan 

tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan umat manusia 

berupa memelihara keturunan dan kehormatan. Penerapan 

pidana tersebut berarti semua nilai-nilai hukum Islam 

menjadi esensi utama dalam sistem pemidanaan hukum 

pidana nasional. 

5) Pidana Penjara 

Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara adalah 

suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 

tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Orang itu 

wajib menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku 

dalam lembaga pemasyarakatan.262 

Embrio pidana penjara pertama dijalankan di London, 

Inggris pada tahun 1553, kastil (puri) Bridewell di London 

digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh 

bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Inggris 

mendirikan Bridwell yang lain menjadi bentuk dari rumah 

penjara. Tempat tersebut pada awalnya dipakai sebagai 

                                                 
262P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2010)., h. 54. 
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penampungan. Akan tetapi, berubah fungsi menjadi tempat 

penyiksaan para pengemis dan gelandangan.263 

Pidana penjara menarik perhatian dunia. Keberadaan 

terpidana dalam penjara menimbulkan frustrasi dan hal itu 

merupakan tujuan penjara. Sifat pidana itu sebagai 

penderitaan adalah menjadi kodrat pidana dan digunakan 

untuk membalas dalam arti yang setimpal bagi perbuatan 

pidana yang dilakukan oleh pelaku.264 

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok 

yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Penjelasan lengkap 

tentang pidana penjara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

12 ayat 1 KUHP sebagai berikut: 

a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama 

waktu tertentu. 

b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling 

pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun 

berturut-turut. 

c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh 

dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam 

hal kejahatan pidananya hakim boleh memilih 

antara pidana mati, pidana seumur hidup dan 

pidana penjara selama waktu tertentu. Begitupun 

dalam hal 15 tahun dilampaui karena tambahan 

                                                 
263Rifanly Potabuga, “Pidana Penjara Menurut Kuhp,” Lex Crimen 

1, no. 4 (2012): 79–93. 
264R. A. Koesnoen, Politik Penjara Nasional (Bandung: Sumur, 

n.d.)., h. 9. 
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pidana perbarengan, pengulangan atau karena 

ditentukan dalam Pasal 52. 

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali 

tidak boleh melebihi 20 tahun. 

Pidana penjara merupakan pidana yang banyak 

dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis 

pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi 

penjatuhan pidana penjara dibandingkan dengan 

penjatuhan jenis pidana yang lain. KUHP Indonesia terdapat 

jumlah ancaman pidana secara tunggal dan alternatif 

sebanyak 98% dari seluruh tindak pidana yang diatur. 

Ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan 

sekitar 92% dari seluruh jumlah tindak pidana.265 

Perumusan Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk 

kejahatan (buku II) terdapat pidana penjara tunggal dan 

pidana penjara dengan alternatif denda dengan bobot jenis 

pidana penjara tampak signifikan diutamakan untuk 

menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Jumlah 465 

pasal yang dimulai dari Pasal 104 sampai 669 menunjukkan 

bahwa terdapat 296 pasal ancaman penjara tunggal dan 133 

pasal alternatif pidana penjara atau denda. Keseluruhan 

jumlah tersebut bahwa pidana penjara (termasuk pidana 

yang dialternatifkan dengan denda) masih dominan. 

Akibat perkembangan ilmu kriminologi, paradigma 

penjara sebagai alat untuk menjerakan perlahan mengalami 

                                                 
265Potabuga, “Pidana Penjara Menurut Kuhp.”, h. 81. 
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perubahan yang dipengaruhi oleh adanya kesadaran bahwa 

kejahatan timbul disebabkan oleh adanya kesalahan atau 

kelemahan sistem dalam masyarakat. Kejahatan mulai 

dipandang sebagai masalah struktural dan bukan semata-

mata sebagai masalah individual. Pandangan yang muncul 

bahwa jera tidak timbul melalui penyiksaan melainkan 

melalui bimbingan. Oleh karena itu, negara berkewajiban 

memberantas kejahatan bukan dengan cara mengeliminasi 

penjahatnya, tetapi memperbaiki perilaku jahatnya. Pelaku 

kejahatan dipandang sebagai manusia yang harus 

diperlakukan sebagai manusia selaku makhluk ciptaan 

Tuhan, selaku pribadi dengan berbagai kecenderungannya 

dan selaku makhluk sosial serta selaku manusia sebagai 

warga negara yang tidak dicabut hak-hak 

konstitusionalnya.266 

Di Indonesia, Sahardjo mencetuskan gagasan yang 

mengandung konsep pemikiran pemasyarakatan pada tahun 

1963. Namun, konsepsinya baru bertalian dengan 

penggantian nama penjara menjadi lembaga 

pemasyarakatan. Pada 27 April 1964, istilah penjara diganti 

dengan istilah lembaga pemasyarakatan. Penggantian istilah 

tersebut mengandung konsep pemikiran yang revolusioner 

                                                 
266Didin Sudirman, Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia (Depok: Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 
2007)., h. 200. 
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terhadap konsepsi sistem pidana dalam hukum pidana 

Indonesia ke depannya.267 

Pemasyarakatan yang dimaksudkan adalah kegiatan 

untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan dimaksudkan 

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, 

yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri 

dan tidak mengulangi tindak pidana. 

Walaupun ada perubahan sistem pemenjaraan menjadi 

konsep sistem pemasyarakatan, eksistensi pidana penjara 

perlu dipertanyakan keampuhannya dalam memenuhi 

tujuan hukum sebagai keadilan, kepastian hukum maupun 

kemanfaatannya. Eksistensinya perlu diuji lagi dengan 

tujuan pemidanaan dewasa ini. Masyarakat dunia 

mempertanyakan dan meragukan eksistensi pidana penjara 

sebagai sanksi primadona, baik dalam rumusan maupun 

penerapannya. 

Banyak kritikan ditujukan terhadap pidana penjara. 

Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang 

                                                 
267J.E Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan 

Berencana (Bandung: Alumni, n.d.)., h. 7. 
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moderat dan kritik yang ekstrim. Kritik moderat pada 

intinya mempertahankan pidana penjara, tetapi 

penggunaannya dibatasi. Kritik ekstrim menghendaki 

penghapusan pidana penjara.268 

Eksistensi pidana penjara tidak lagi menciptakan efek 

jera bagi para pelaku tindak pidana dan memberi rasa takut 

terhadap sanksi pidana kepada masyarakat yang belum 

melakukan tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dengan 

membludaknya rumah tahanan (rutan) dan lembaga 

pemasyarakatan (lapas) yang semakin masifnya jumlah 

tahanan dan narapidana. 

Banyak fakta yang menjadikan pidana penjara sebagai 

pidana primadona harus dirumuskan kembali. Para pemikir 

hukum berlomba menawarkan solusi-solusi terhadap 

kondisi yang sama melanda dunia kecuali di negara yang 

melaksanakan pidana Islam. Kondisi yang meresahkan 

terkait dengan upaya untuk mengatasi kejahatan tidak 

dengan melanggar hak asasi pelaku kejahatan. Walaupun 

pelaku tersebut melanggar hak asasi korban. Para pemimpin 

negara dan ahli hukumnya terlihat melemah terhadap para 

kriminal dengan menawarkan konsep-konsep yang bersifat 

kompromi dengan para pelaku kejahatan. 

Sedikit sekali para ahli dan ilmuan hukum, lebih 

khusus beragama Islam yang menawarkan pidana Islam 

untuk diterapkan kepada masyarakat muslim, baik di negara 

Islam maupun negara yang ada kaum musliminnya. 

                                                 
268Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana., h. 27. 
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Menurut Andi Hamzah bahwa pidana penjara adalah 

bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana 

kehilangan kemerdekaan itu bukan dalam bentuk pidana 

penjara tetapi juga berupa pengasingan.269 ‘Uqubah 

Islamiyah memaknai pidana penjara dengan pidana 

pengasingan dalam tindak pidana pemberontakan dan 

gangguan keamanan. Sumber ketentuan tersebut terdapat 

dalam firman Allah swt dalam QS al-Ma’idah/5: 33. 

Pidana pengasingan kalau diterapkan dewasa ini, tidak 

efektif dan tidak memberikan efek jera. Pelaku masih dapat 

bebas bergerak dalam melakukan kejahatan-kejahatannya. 

Para pelaku kriminal dalam melaksanakan aksinya di suatu 

tempat atau daerah, jika diketahui pelakunya berpindah ke 

tempat atau daerah lain. Realitas tersebut mengharuskan 

pidana pengasingan dimaknai sebagai pidana penjara. 

Tempat dan waktu pengasingan tidak relevan dengan 

kondisi zaman sekarang. Akan tetapi, pemaknaan pidana 

pengasingan menjadi pidana penjara sebagai pidana 

perampasan kemerdekaan dengan menyediakan suatu 

tempat untuk membatasi kemerdekaan tersebut perlu 

ditentukan batas maksimal dan minimal waktu 

diberlakukannya agar pemaknaannya menjadi tepat. 

Eksistensi pidana penjara dalam ‘uqubah Islamiyah 

secara jelas diuraikan. Namun pidana penjara maksimal tiga 

                                                 
269Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008)., h. 187. 
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tahun dan minimal 50 hari. Eksistensi pidana penjara, baik 

seumur hidup maupun pidana penjara untuk waktu tertentu 

dalam hukum pidana nasional masih menjadi sanksi pidana 

primadona dengan harapan perlindungan masyarakat dan 

perbaikan pelaku kejahatan. Hal itu dapat diperkuat dengan 

perubahan sistem penjara yang orientasinya pembalasan 

dirubah menjadi konsep pemasyarakatan. 

Tujuan pemidanaan pidana penjara dalam hukum 

positif sebagai pencegah (tujuan relatif), baik prevensi 

khusus maupun umum. Tujuan pemidanaan dalam Islam 

khusus terkait pengasingan. Semata-mata untuk 

memberikan waktu bagi pelaku kriminal merenungi, 

menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad untuk 

memperbaiki dirinya. Tujuan dari hukum itu untuk 

mewujudkan keseimbangan. Perilaku kriminal merugikan 

diri dan orang lain serta lingkungan sekitarnya harus 

diseimbangkan kembali dengan menyiapkan sebuah sarana 

intropeksi diri berupa pidana penjara. 

Nilai ilahiyah dan pemanfaatan tidak tergambarkan 

dalam pidana penjara dalam hukum nasional maupun 

rancangannya saat ini. Hal itu karena jangka waktu 

pemenjaraan berbeda fungsi pengasingan dan pengucilan 

dalam hukum Islam, jangka waktu pidana penjara seumur 

hidup dan waktu tertentu lainnya berbeda dengan pidana 

pengasingan berupa pertobatan seseorang dengan maksimal 

tiga tahun dan minimal 50 hari. 
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Pidana penjara diberlakukan untuk semua jenis tindak 

pidana. Pidana pengasingan atau pengucilan untuk tindak 

pidana tertentu saja dari tindak pidana kelalaian. Tujuan 

pun berbeda, pidana penjara untuk prevensi khusus dan 

prevensi umum. Tujuan dalam hukum Islam untuk 

perbaikan pelaku dengan saran pengucilan untuk intropeksi 

diri dan pertobatan yang dapat dibuktikan dengan 

perubahan perilakunya. 

Kegagalan pidana penjara dengan segala 

penyimpangannya menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum 

Islam tidak berlaku dalam sanksi tersebut karena 

orientasinya bersifat duniawi. Nilai-nilai hukum Islam 

menjadi semu. 

6) Pemidanaan Tutupan 

Pemidanaan tutupan sebagai salah satu jenis pidana 

pokok belum dikenal pada masa Belanda. Pidana tutupan 

diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 1946 berdasarkan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang 

Penambahan Jenis Hukuman Pokok Dengan Hukuman 

Tutupan. Sebab diadakannya jenis pidana tutupan dapat 

dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut antara 

lain disebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

lapangan politik pada akhir-akhir ini memberi keinsyafan 

kepada pemerintah. Jenis hukuman pokok yang ada dalam 

KUHP yang berlaku sekarang, tidak lengkap adanya dan 

tidak pula mencukupi kebutuhan. 
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Pidana tutupan merupakan perkembangan jenis 

pidana yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan 

ditambahkan sebagai pidana pokok. Pidana tutupan 

dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara.270 

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam 

mengadili orang melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut 

dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. 

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika perbuatan 

yang dilakukan merupakan kejahatan atau cara melakukan 

perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu adalah 

demikian. Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara 

lebih pada tempatnya.271 

Hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk kejahatan-

kejahatan yang bersifat politik. Orang-orang yang 

melakukan kejahatan politik itu dibedakan dengan 

kejahatan biasa. Hal itu dapat dilihat dalam konsiderannya 

yang menyebutkan maklumat Wakil Presiden Nomor X yakni 

tentang anjuran pendirian partai politik. 

Pemidanaan tutupan merupakan sanksi pidana yang 

berkaitan dengan tindakan politik. Terkait dengan tindakan 

politik tersebut, hukum pidana Islam menyinggungnya 

                                                 
270“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 

1946 TENTANG HUKUMAN TUTUPAN.,” 1946. Pasal 1. 
271Pasal 2.. 
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terkait tindak pidana politik berupa tindak pidana 

pemberontak (jarimah al-bagyu). 

Al-Bagyu (pemberontakan) diartikan sebagai 

keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah 

tidak dengan alasan. Kalangan Syafi’yah berpendapat, bahwa 

yang dimaksud al-bagyu (pemberontakan) adalah orang-

orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 

menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak 

kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki 

pemimpin. Menurut ulama mazhab Maliki, al-bagyu 

diartikan sebagai penolakan untuk menaati imam yang sah 

dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini didasarkan 

pada penafsiran tertentu. Mazhab Maliki mendefinisikan al-

bugat sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang 

menentang imam atau wakil-wakilnya. 

Sanksi hukuman mati dapat diberlakukan kepada 

pemberontak yang tertangkap dan tidak menyesali 

perbuatannya, bagi yang tidak tertangkap diperangi dan 

darahnya halal untuk dibunuh. Serangan yang dilakukan 

hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna 

mengembalikan ketaatannya kepada penguasa yang sah. 

Kewajiban dalam memerangi pemberontak karena 

menegakkan hukum Allah swt Seperti yang tertuang dalam 

QS al-Hujurat/49: 9: 
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نَ هُ وا فَأَصْ تَ لُ تَ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اق ْ  مَا فإَِنْ لِحُوا بَ ي ْ
يءَ بْغِي حَتَِّ تَفِ تِِ ت َ ا الَّ لُو بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الأخْرَى فَ قَاتِ 

نَ هُمَ ب َ وا حُ  فَأَصْلِ إِلََ أمَْرِ اللَّهِ فإَِنْ فاَءَتْ  أقَْسِطُوا ا باِلْعَدْلِ وَ ي ْ
 إِنَّ اللَّهَ يَُِبُّ الْمُقْسِطِيَ 

Terjemahnya: 

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 
beriman itu berperang hendaklah kamu 
damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah 
Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 
kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.272 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mengirim utusan 

kepada golongan sebelum diperangi. Ayat tersebut juga 

menerangkan tentang had pemberontakan yaitu memerangi 

sampai kembali kepada kebenaran setelah mengirim utusan 

dan berusaha menghilangkan perkara-perkara yang 

mendorongnya untuk melakukan perlawanan, baik 

kelaliman, ketidakjelasan, kesalahpahaman atau sebab yang 

lainnya. Orang yang menyimpang dan melakukan 

penakwilan terhadap agama tergolong al-bugat dan 

diberlakukan hukum al-bugat. 

Pemidanaan tutupan dalam hukum pidana nasional itu 

sangat tepat, walaupun hanya sekali penggunaan pidana 

                                                 
272Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 517. 
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tutupan sejak 27 Mei 1948 sampai sekarang, tetapi 

eksistensinya tetap dipertahankan sampai dirumuskan 

kembali dalam RUU KUHP saat ini. Seperti yang disebutkan 

dalam pasal 65 ayat 1 huruf b RUU KUHP sebagai pidana 

pokok setelah pidana penjara. Satu pasal yang menjelaskan 

tentang pidana tutupan yaitu pasal 76 yang menyatakan 

bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara mengingat keadaan pribadi dan 

perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan 

dapat dijatuhkan terdakwa yang melakukan tindak pidana 

karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Akan 

tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku jika cara melakukan 

atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 

sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara 

7) Pemidanaan Kurungan 

Pemidanaan kurungan sebagai pidana perampasan 

kemerdekaan seperti halnya pidana penjara yang 

memisahkan terpidana dari pergaulan hidup dengan 

keluarga dan masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 

Pidana perampasan kemerdekaan tidak disukai, baik dengan 

pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan fisiofis 

pemidanaan maupun pertimbangan ekonomis. 

Pertimbangan tersebut tidak disukai oleh karena jenis 

pemidanaan ini mempunyai dampak negatif  yang tidak 

kecil, tidak saja terhadap terpidana narapidana, tetapi juga 
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terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya 

tergantung dari narapidana tersebut.273 

Pertimbangan ekonomis tersebut mengedepan dan 

menjadi dilema karena adanya kritikan terhadap berbagai 

upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan 

narapidana di lapas. Upaya untuk meningkatkan biaya hidup 

narapidana di lapas dipahami secara tidak adil. Seringkali 

terlontar bahwa dengan memberikan fasilitas di lapas sama 

artinya membantu para penjahat. 

Pidana kurungan sebagai salah satu bentuk pidana 

perampasan kemerdekaan, tetapi dalam berbagai hal 

ditentukan lebih ringan dari pidana penjara. 

Pemidanaan kurungan sebagai pidana pokok yang 

diatur dalam pasal 18 KUHP yang merumuskan sebagai 

berikut: 

a) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya 

1 hari dan selama-lamanya 1 tahun. 

b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan 1 tahun 4 

bulan, dalam hal-hal hukuman itu diperberat 

karena dilakukannya berbarengan atau 

pengulangan dari suatu kejahatan atau karena hal-

hal yang ditentukan dalam pasal 52, jumlah 

hukumannya menjadi lebih dari 1 tahun. 

c) Lamanya hukuman kurungan sekali-kali tidak 

boleh melebihi dari 1 tahun 4 bulan.274 

                                                 
273Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Di Indonesia 

(Jakarta: Djambatan, 2002)., h. 4. 
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Pemidanaan kurungan menuai kritik bersama pidana 

penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan. Akan 

tetapi, kritik tersebut disandingkan dengan pidana 

perampasan jangka pendek. 

Pemidanaan kurungan dalam ‘uqubah Islamiyah dapat 

dikategorikan sebagai takzir. Dalam beberapa tidak pidana 

hudud pun tidak terdapat pidana kurungan. Akan tetapi, 

sanksi tersebut sebagai salah satu pidana yang membatasi 

kemerdekaan seseorang dapat dimaknai sebagai pidana 

pengasingan maupun pidana pengucilan. 

Pidana pengasingan terdapat dalam tindak pidana 

hirabah dimaknai sebagai pidana penjara. Pidana penjara 

diberlakukan untuk pidana yang berkaitan dengan 

kejahatan, pidana kurungan umumnya untuk pelanggaran 

yang ringan saja sehingga dimaknai sebagai pidana 

pengucilan seperti yang termuat dalam QS al-Taubah/9: 

118: 

لأرْضُ تْ عَلَيْهِمُ اذَا ضَاقَ  إِ فُوا حَتَِّ وَعَلَى الثَّلَثةَِ الَّذِينَ خُل  
 مِنَ أَنْ لَ مَلْجَأَ  ظنَُّواوَ مْ سُهُ بِاَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُ 

 الت َّوَّابُ نَّ اللَّهَ هُوَ وبوُا إِ يَتُ لِ مْ اللَّهِ إِلَ إلِيَْهِ ثَُّ تاَبَ عَلَيْهِ 
 (١١٨الرَّحِيمُ )

Terjemahnya: 

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi 

                                                                                                         
274KUHP Pasal 18. 
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telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi 
itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula 
terasa) oleh mereka, serta mereka telah 
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari 
(siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. 
Kemudian Allah menerima tobat mereka agar 
mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya 
Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.275 

Pidana pengucilan tersebut dapat dilihat dalam kisah 

tiga orang sahabat yaitu Ka’ab bin Malik, Murarah bin al-

Rabi’ dan Hilal bin Umayyah yang tidak ikut dalam Perang 

Tabuk. Ketiganya mendapatkan sanksi pengucilan dari 

Rasulullah saw sampai Allah swt yang menentukan batas 

waktunya. Rasulullah saw mencegah kaum muslimin 

berinteraksi dengan ketiganya serta memerintahkan untuk 

menjauhi istri. Sanksi tersebut berjalan selama lima puluh 

hari sampai Rasulullah mengumumkan kepada kaum 

muslimin bahwa Allah swt menerima tobat ketiganya. 

8) Pemidanaan Pengawasan 

Tujuan pemidanaan mengalami pergeseran dari 

diadakannya sebagai suatu pembalasan murni terhadap 

pelaku tindak pidana. Dewasa ini berorientasi pada 

perlindungan individu pelaku tindak pidana. Misalnya, 

melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan pelaku, 

membebaskan pelaku, memengaruhi tingkah laku pelaku 

untuk tertib atau patuh pada hukum serta bertujuan untuk 

melindungi masyarakat. 
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Pemidanaan pengawasan dimaksudkan untuk 

membantu pelaku tindak pidana melanjutkan kehidupan 

sosial yang normal, meningkatkan pemberian kompensasi 

terhadap kerugian korban akibat tindakan pidananya. 

Pidana pengawasan tersebut diharapkan dapat mewujudkan 

tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat dan 

perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. 

Pemidanaan pengawasan ini dalam hukum pidana 

Islam tergolong dalam takzir jika dikehendaki oleh 

pemerintah. Alquran dan hadis tidak menjelaskan secara 

rinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.276 

Pengertian takzir merupakan sanksi yang ditetapkan 

terhadap tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had 

dan kafarat. 

Sumber hukum diberlakukannya takzir yang 

didalamnya terdapat sanksi pidana pengawasan terdapat 

dalam QS al-Ahzab/33: 36 dan QS al-Ma’idah/5: 101. 

Pemerintah dapat membuat ketentuan baru yang belum ada 

dalam Alquran dan hadis. 

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional terdapat 

pidana pengawasan yang mulai diakomodir dalam RUU 

KUHP saat ini yaitu terdapat dalam pasal 65 ayat 1 huruf c 

sebagai pidana pokok. Ancaman yang terdapat adalah 7 

tahun. Sanksi pidana pengawasan dalam RUU KUHP tersebut 

                                                 
276Jaih Mubarak, Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka 

Bani Quraisy, 2004)., h. 47. 



Abdul Syatar & Achmad Abubakar 

 

~ 218 ~ 

 

sebagai bentuk dari kebijakan kriminalisasi sistem sanksi 

pidana yang masih belum memasukkan ruh sistem 

pemidanaan dalam hukum pidana Islam. hal itu 

dimaksudkan bahwa sanksi pidana pengawasan 

diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan karena 

kelalaian. Sanksi tersebut lebih ringan dari sanksi pidana 

kurungan yang juga diberlakukan karena kelalaian. 

 

b. Pemidanaan Tambahan 

Pemidanaan tersebut mengikuti pemidanaan utama 

yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana. Pemidanaan 

pelengkap dalam hukum pidana nasional disebutkan dengan 

pidana tambahan. Pemidanaan tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri, kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu. 

Pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif. Artinya dapat 

dijatuhkan tetapi tidak harus. Pidana pelengkap tidak dapat 

dijatuhkan secara tersendiri melainkan disertakan pada 

pidana utama. 

Pemidanaan tambahan diatur dalam KUHP pasal 10 

huruf b yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan 

barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan 

hakim.277 Pemidanaan tambahan dalam perkembangannya 

terdapat penambahan sebagai suatu kebijakan politik 

kriminal dalam mengatasi beberapa tindak pidana baru 

maupun pidana lama tetapi mengalami perkembangan 

                                                 
277KUHP Pasal 10 huruf b. 
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sebagai konsekuensi perkembangan ilmu dan teknologi. 

Penambahan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-

undangan di luar KUHP, antara lain perampasan barang 

bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan 

seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, pencabutan izin usaha, 

pembayaran ganti rugi, pembubaran korporasi yang diikuti 

likuidasi, dan larangan menduduki jabatan direksi.278 

Penjelasan pemidanaan tambahan menurut KUHP, 

sebagai berikut: 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

KUHP memberikan batasan hak-hak tertentu yang 

dibatasi di dalamnya atau aturan umum lainnya dengan 

keputusan hakim, yaitu: 

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau 

jabatan yang tertentu. Akan tetapi, hakim tidak 

berwenang memecat seorang pejabat dari 

jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus 

ditentukan pemerintah untuk pemecatan itu. 

b) Hak memasuki angkatan bersenjata. 

                                                 
278Lihat “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 

TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI” (www.hukumonline.com). 
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c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 

diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 

d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus 

terhadap penetapan pengadilan, hak menjadi wali, 

wali pengawas, pengampu terhadap orang yang 

bukan anak sendiri. 

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 

perwalian atau pengampunan terhadap anak 

sendiri. 

f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.279 

Pemidanaan tambahan berupa pencabutan hak-hak 

tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. 

Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 

kehidupan, hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. 

Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu sanksi di 

bidang kehormatan.280 

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 

tertentu dan hak memasuki angakatan bersenjata kecuali 

dalam hal  yang diterangkan dalam  buku kedua dapat 

dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan 

atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu 

jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau 

sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.281 

                                                 
279Lihat KUHP Pasal 35. 
280KUHP Pasal 35. 
281KUHP Pasal 36. 
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Pencabutan hak-hak tertentu tidak bersifat otomatis, 

tetapi ditetapkan dengan keputusan hakim menurut jangka 

waktu yang ditentukan undang-undang. Hakim boleh 

menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika 

diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan 

pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

KUHP membatasi barang-barang tertentu saja yang 

dapat dirampas yaitu barang-barang kepunyaan terpidana 

yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan 

karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau 

karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan 

berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi berupa barang yang 

disita.282 

Perampasan terhadap barang-barang yang disita, 

diganti menjadi pidana kurungan, jika barang-barang itu 

tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam 

putusan hakim. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan 

paling lama enam bulan. 

 

 

                                                 
282KUHP Pasal 39. 
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3) Pengumuman putusan hakim 

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan 

hakim antara lain diputuskan oleh hakim bagi pelaku dari 

tindak pidana yang diatur dalam KUHP pasal 127, 204, 205, 

359, 360, 372, 374, 375, 378 dan 396. Pada umumnya, 

putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum.283 Jika tidak, keputusan tersebut batal demi 

hukum. Hal itu berbeda dengan pengumuman putusan 

hakim sebagai salah satu tindak pidana. 

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan 

suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan 

seseorang dari pengadilan. Hakim bebas menentukan 

perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 

kabar, papan pengumuman, radio, televisi dan pembebanan 

biaya ditanggung terpidana. 

Penjatuhan pemidanaan tambahan tersebut 

mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara 

khusus. Penjatuhan pidana tambahan tersebut menyulitkan 

terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang 

sejenis. Terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali 

tindak pidana yang sejenis kemudian hari, karena 

masyarakat diperingatkan tentang kemungkinan terpidana 

melakukan tindak pidana sejenis. 

Pemidanaan tambahan tersebut juga mempunyai daya 

kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena 

                                                 
283KUHAP Pasal 195. 
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masyarakat tahu bahwa alat-alat negara menindak secara 

tegas bagi yang melakukan tindak pidana yang serupa oleh 

terpidana. 

Sanksi pidana tambahan yang menurut hukum pidana 

Islam termasuk dalam aspek takzir. Pidana tersebut 

dibolehkan jika sesuai penempatannya dalam sistem sanksi. 

Pidana tambahan dalam pidana Islam berupa pencabutan 

hak mewarisi dan pencabutan hak menerima wasiat.284 

Pencabutan hak mewarisi dan hak menerima wasiat adalah 

hukuman pelengkap bagi tindak pidana pembunuhan selain 

pemidanaan utama (pidana mati). 

Kedua sanksi pidana tersebut dalam kerangka hukum 

nasional termasuk ruang lingkup hukum perdata (perdata 

Islam) yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk 

memutuskannya. Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua 

hal tersebut. 

Terdapat pemidanaan pelengkap dalam ‘uqubah 

Islamiyah yang belum diakomodir dalam hukum pidana 

nasional berupa tidak diterima kesaksian pelaku qadzf. 

Pidana pelengkap tersebut dapat diberlakukan dengan 

sanksi dera dan untuk pelaku qadzf yang terbukti bersalah. 

‘Uqubah Islamiyah mengatur hukuman bagi pelaku 

qadzaf tersebut dengan dua pidana pokok berupa dera dan 

hukuman pelengkap yaitu pencabutan hak sebagai saksi. 

                                                 
284’Abd al-Qadir ’Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami; Muqaranan Bi 

Al-Qanun Al-Wadh‘i, Jil. II., . h. 81-83. 
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Sumbernya termuat dalam QS al-Nur/24: 4. Dalam RUU 

KUHP sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk 

ditambahkan sebagai pidana pelengkap. 

Jadi, nilai dan spirit ‘uqubah Islamiyah sebagai nilai 

dominan yang mencerminkan otoritas pembentuk hukum 

dalam pembaharuan hukum pidana dengan mengabsorpsi 

sanksi pidana pelengkap, tetapi nilai ‘uqubah Islamiyah 

tersebut harus berkesesuaian dengan nilai-nilai yang lain. 

 

3. Relevansi Aspek Nilai 

Aspek nilai yang dimaksudkan adalah elaborasi dari 

esensi semangat dalam ‘uqubah Islamiyah dan pemidanaan 

dalam sistem hukum nasional.285 Nilai-nilai itu antara lain: 

a) Nilai ketuhanan (ilahiyah) 

Nilai ketuhanan menjadi aspek yang sangat tinggi dan 

bersifat mutlak karena bersumber kepada Allah swt. Nilai 

tersebut sebagai pertimbangan utama dalam memilih 

kehidupan yang baik dan buruk. Dalam dinamika sosial 

masyarakat, seringkali terlihat pelanggaran-pelanggaran 

nilai-nilai ketuhanan. Misalnya, perampasan milik orang 

lain/hak, tindakan perkosaan, perampasan kebebasan, 

perampokan dan pencurian, korupsi, penggunaan obat 

terlarang, perkelahian, dan lain sebagainya. Perbuatan tidak 

bermoral yang dipertontonkan oleh sebagian kalangan yang 

                                                 
285Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan 

Sanksi Pidana Islam,” DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134. 
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merajalela di berbagai lini kehidupan yang mengakibatkan 

runtuhnya martabat sebuah negara dan bangsa. 

Fenomena itu mengakibatkan bahwa dalam 

pemberlakuan pemidanaan pada kejahatan dan pelanggaran 

di Indonesia tidak memberikan solusi tentang nilai-nilai 

ketuhanan yang terdapat dalam pemidanaan. Sebagian 

kalangan masyarakat tidak mempunyai kesadaran terhadap 

perilaku kejahatan dan pelanggaran moral. Untuk itu, nilai 

ketuhanan bertujuan mengembangkan dan membentuk 

pribadi pelaku dan masyarakat luas dengan dasar normatif 

agama. 

Dasar falsafah Bangsa Indonesia adalah Pancasila dan 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang melandasi 

kekuatan Negara Indonesia sebagai negara yang 

memprioritaskan aspek ketuhanan. ‘Uqubah al-Islamiyah 

yang dipaparkan oleh al-Buti memungkinkan menjadi 

bagian untuk memperbaharui upaya pembangunan dan 

pembaharuan hukum pidana nasional ke depannya. Hak 

Allah swt yang ditegaskan oleh al-Buti menjadi nilai 

ketuhanan yang dimaksudkan dalam dasar Negara Republik 

Indonesia. 

‘Uqubah al-Islamiyah baru dapat berlaku bagi 

pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh sebuah 

negara. Secara yuridis formal, ‘uqubah Islamiyah belum 

diterapkan bagi secara mutlak bagi masyarakat Indonesia, 
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khususnya yang beragama Islam.286 ‘Uqubah Islamiyah 

menjadi pemidanaan yang bersumber dari agama Islam, di 

dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek ketuhanan dan 

yuridis. Aspek ketuhanan dapat dilaksanakan oleh setiap 

individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan 

larangan. Aspek yuridis dilaksakanan oleh pemerintah 

karena menyangkut pemidanaan yang tidak bisa 

dilaksanakan oleh perorangan, pemidanaan hanya boleh 

dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan dan 

pengadilan. 

‘Uqubah al-Islamiyah yang secara formal dan materiil 

berisikan nilai, aturan dan sanksi berkaitan dengan tindak 

pidana hudud, kisas-diat, dan takzir. Konsep ‘uqubah 

Islamiyah dapat menjadi sumber materi hukum pidana 

nasional selain hukum Barat dan adat.287 Pikiran dasar 

memasukkan  spirit nilai ‘uqubah al-Islamiyah ke dalam 

hukum pidana nasional adalah karena alasan sebagai 

berikut: 

1) Hukum Islam tidak membedakan secara tegas 

antara konsep hukum perdata dan hukum pidana. 

Hukum positif membedakan secara jelas dan tegas. 

Hal itu dapat dilihat dari konsep kisas dan diat 

yang memberikan kepada pihak korban hak untuk 

menuntut penjatuhan pemidanaan kepada pelaku. 

                                                 
286Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., h. 

82. 
287Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi 

Pidana Islam.” 
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2)  Kepentingan korban dalam ‘uqubah Islamiyah 

diperhatikan. Ancaman yang diberikan kepada 

pelaku kejahatan bersifat tegas. Pemidanaan dalam 

hukum Indonesia tidak begitu berat. 

3) Secara historis, penentuan berat-ringannya dan 

bentuk ‘uqubah Islamiyah dalam Alquran dan 

sunah memperlihatkan kebijaksanaan legislatif 

yang maju dan berkembang semakin 

memperhatikan prinsip-prinsip asasi rasa keadilan 

dan kemanusiaan dalam masyarakat. Pemidanaan 

dalam hukum nasional kurang mencerminkan 

kebijaksanaan karena berbeda pemahaman unsur 

pemaaf.288 

Sistem hukum pidana menjadi bagian integral dari 

keseluruhan sistem kehidupan berbangsa secara nasional 

yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD. Pancasila 

merupakan nilai-nilai berkehidupan berbangsa yang dicita-

citakan oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks negara 

kebangsaan, berbagai sumber nilai dapat dikembangkan 

menjadi bahan masukan bagi penyusuanan sistem hukum 

pidana nasional sepanjang dapat mewujudkan:289 

1) Pemidanaan yang berketuhanan yang Maha Esa. 

                                                 
288Abdul Halim Barakatullah dkk, Hukum Islam Menjawab 

Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2006)., h. 270-271. 

289Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam Di Indonesia (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, n.d.). 
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2) Pemidanaan yang berkemanusiaan yang adil dan 

beradab. 

3) Pemidanaan yang mengandung nilai-nilai 

persatuan atau kepentingan bersama. 

4) Pemidanaan yang dijiwai oleh nilai-nilai 

kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan 

kekeluargaan 

5) Pemidanaan yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia sebagai konstitusi negara 

memberi posisi penting bagi ajaran-ajaran agama. Kondisi 

tersebut memberi peluang yang lebih baik dan signifikan 

untuk pengembangan hukum yang bersumber dari agama 

yaitu spirit ‘uqubah Islamiyah. Pemerintah dan badan 

legislatif diharapkan dalam rangka pengembangan 

pemidanaan Islam dalam sistem hukum pidana nasional 

meskipun masih terbatas. 

Relevansi yang sinergi antara ‘uqubah Islamiyah dan 

sistem kehidupan masyarakat Indonesia dari aspek nilai 

ketuhanan menjadi nilai tambah bagi kontribusi hukum 

pidana dalam rangka pembentukan RUU KUHP, baik 

menurut tinjauan pemidanaan modern, sosiologis, maupun 

yuridis dan filosofis.290 

                                                 
290Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi 

Pidana Islam.”, h. 127-128. 
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Secara filosofis, tradisi fikih yang akrab di kalangan 

masyarakat Indonesia dapat dijadikan usaha pembaharuan 

hukum pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

dalam Pancasila merupakan sila pertama yang mengayomi 

sila-sila lainnya memungkinkan dikembangkan hukum yang 

religius, seperti keberlakuan sanksi pidana Islam relevan 

digali dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang 

dibutuhkan oleh bangsa Indonesia 

b) Nilai Perbaikan 

Nilai perbaikan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penjatuhan sanksi pidana kepada person yang 

melakukan pelanggaran dan kejahatan. Vonis pemidanaan 

bisa memperbaiki diri tersalah sebagai person terhadap 

kondisi internal yang memengaruhi pelaku dalam 

melakukan tindak pidana. Kondisi internal yang 

dimaksudkan adalah yang melekat pada diri tersalah berupa 

kesadaran psikis, akal dan tingkat emosionalnya. 

Sistem pemidanaan aspek nilai perbaikan tidak diatur 

dalam KUHP, tetapi secara filosofi diatur dalam Pasal 44 ayat 

2 KUHP yang memberi ketegasan untuk dilakukannya 

perbaikan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut 

menguraikan bahwa jika pelanggaran itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena 

pertumbuhan jiwa dan fisik yang cacat atau terganggu 

karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya orang 

itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. 
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Perkembangan RUU KUHP sebagai bentuk 

pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan untuk 

memperbaiki tersalah sebagai salah satu konsekuensi dari 

perkembangan pembaharuan teori pemidanaan era 

sekarang. RUU KUHP sepantasnya memberikan aturan 

tentang pemidanaan yang bertujuan untuk merubah dan 

memperbaiki pelaku. 

Nilai-nilai perbaikan dalam ‘uqubah al-Islamiyah pun 

tidak diatur secara implisit dalam Alquran. Secara eksplisit 

nilai perbaikan dapat diartikan dari firman Allah swt dalam 

QS al-Ma’idah/5: 39: 

مِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ  إِنَّ فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْ 
 اللَّهَ غَفُورن رَحِيمن 

Terjemahnya: 

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-
pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu 
dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah 
menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.291 

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang 

eksistensi ampunan (magfirah) dari Allah swt kepada para 

pelaku pencurian dengan upaya dan melakukan tobat. Akan 

tetapi, ukuran tobat tersebut terukur dengan kenyataan 

bahwa pelaku tindak pidana mengalami perbaikan. Makna 

tersebut dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat kepada 

seluruh pengambil kebijakan untuk melakukan upaya demi 

                                                 
291Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 115. 
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memperbaiki pelaku kejahatan. Nilai perbaikan yang 

dimaksudkan itu sama sekali tidak menghapuskan hukuman 

yang ditetapkan, hanya sebatas menjadikan pelaku 

kejahatan tidak melakukan pelanggaran yang lain. 

‘Uqubah Islamiyah berfungsi sebagai penghalang 

(zawajir) dan upaya penebus (jawabir). Keberadaan 

pemidanaan itu sebagai pencegah karena dapat menghalangi 

dan melindungi sesorang dari perbuatan dosa dan tindak 

kejahatan yang melanggar. Keberadaan pemidanaan sebagai 

upaya penebus karena dapat meringankan siksaan di 

akhirat. Siksaan akhirat bagi seorang muslim diyakini dapat 

mengurangi atau menggugurkan dikarenakan oleh hukuman 

pidana yang dijatuhkan oleh negara di dunia.292 Penjatuhan 

hukuman diyakini dapat menggugurkan atau mengurangi 

siksaan di akhirat. Pemberian sanksi bertujuan untuk 

memperbaiki pelaku tindak pidana sebagai wujud konkrit 

dari suatu pertobatan. 

Salah satu tujuan dari penjatuhan vonis adalah 

mendidik pelanggar untuk berubah diri ke arah yang lebih 

baik dan menyadari kesalahannya. Perhatian hukum Islam 

terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi diharapkan 

timbul dalam diri pelaku bentuk kesadaran bahwa pelaku 

menjauhi kejahatan bukan karena takut dengan sanksi, 

melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya 

                                                 
292M. Arifin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan; Sebuah 

Pengantar Dalam Memahami Realitasnya Di Indonesia (Makassar: 
Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011)., h. 241 
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terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari 

Allah swt Kesadaran tersebut merupakan alat yang ampuh 

untuk memberantas kejahatan.293 

Esensi filosofis dari maksud pemidanaan yaitu untuk 

memperbaiki pelaku dan mengayomi masyarakat dalam 

perkembangan hukum pidana. Tujuan tersebut bukan satu-

satunya tujuan pemidanaan, tetapi tujuan tersebut tepat 

untuk dapat mendidik individu dan masyarakat. 

a) Nilai Kemaslahatan  

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat 

menjadi salah satu filosofi dasar dari vonis pemidanaan 

untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman 

dan ketertiban dengan mengupayakan seminimal mungkin 

mengurangi atau mencegah terjadinya pelanggaran dan 

kejahatan atau perbaikan yang timbul dari tindak pidana 

dalam artian mengembalikan keseimbangan atau stabilitas 

masyarakat yang bergeser dari keadaan semula. 

Sanksi pidana yang termuat dalam KUHP memberikan 

gambaran sebagai salah satu upaya untuk memberikan 

pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Segala 

bentuk hukuman menjadi perlindungan karena pelaku 

kejahatan itu dihukum, bertobat dan memperbaiki diri serta 

tidak mengkhawatirkan untuk melakukan perbuatan 

kriminal dalam masyarakat. 

                                                 
293Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi 

Pidana Islam.”, h. 128. 
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Ketetapan yang dirumuskan dalam pemidanaan untuk 

memberikan pengayoman dan perlindungan yang maksimal 

kepada masyarakat luas. Seperti, keberadaan tindakan 

kriminal mengakibatkan ketidakstabilan dalam pergaulan 

sosial antara manusia dengan pencipta-Nya, manusia dengan 

sesamanya, maupun manusia dengan alam. ketidakstabilan 

tersebut membutuhkan suatu ketentuan sanksi untuk 

mengembalikan keseimbangan yang dimaksudkan. 

Ketidakstabilan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat tidak saja menumbuhkan rasa kebencian kepada 

diri pelaku, tetapi dapat meresahkan masyarakat jika terjadi 

kejahatan yang lain. Misalnya, pelaku kejahatan yang 

membunuh, mencuri, memerkosa, melakukan hubungan 

seks di luar nikah yang sah, dan lain sebagainya dapat 

mengguncang stabilitas dalam kehidupan masyarakat. 

‘Uqubah Islamiyah bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang harmonis diliputi oleh rasa saling 

menghargai, menjaga, menghormati dan mencintai antar 

sesama manusia dengan menjaga batas-batas hak dan 

kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu tindakan kriminal 

adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak 

keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat 

terhadap pelaku, lalu menimbulkan rasa iba dan kasih 

sayang terhadap korban.294 

                                                 
294Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih 

Jinayah., h. 147. 
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Ajaran Islam hadir untuk memperbaiki perilaku akhlak 

atau moral manusia secara umum, baik itu akhlak kepada 

Tuhan, akhlak kepada sesama, maupun akhlak kepada alam 

dan makhluk lain di dunia ini. Pertimbangan akhlak dalam 

syariat Islam menjadi aspek positif, bahkan tujuan hukum 

dan target ajarannya berkisar pada penyempurnaan dan 

pelurusan jiwa serta mengarahkan manusia ke tujuan-tujuan 

kebaikan dan kemaslahatan.295 Tujuan diutusnya  Rasulullah 

saw untuk mengemban dan menjaga kestabilan di muka 

bumi ini (rahmatan lil alamin). Hal itu terlihat jelas dalam QS 

al-Anbiya’/21: 107: 

الَمِيَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ رَحْْةًَ للِْعَ   
Terjemahnya: 

Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam.296 

Ciri terpenting dari rahmat Allah swt yang 

berpengaruh dalam diri manusia adalah akhlak yang mulia, 

perilaku yang baik, hidup yang mapan, dan terjalinnya 

hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. 

Ketidakstabilan yang diakibatkan oleh kejahatan 

dikembalikan pada kondisi semula. Keberadaan sanksi 

untuk memulihkan hubungan antar sesama manusia dengan 

pencipta, manusia dengan manusia yang lain, dan manusia 

                                                 
295Abdul Karim Al-Khatib, Filsafat Islam; Islam Menjawab Tuduhan 

Penilaian Terhadap Islam (Solo: Tiga Serangkai, n.d.)., h. 189. 
296Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 332. 
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dengan alam sekitarnya. Dengan keberadaan ‘uqubah 

Islamiyah mampu menjaga stabilitas dalam masyarakat. 

Ungkapan lain, menjaga stabilitas masyarakat (hifzh 

nizham/hifzh al-jama’ah) menjadi darurat dalam hirarki 

tertinggi maqashid al-syari’ah selain melindungi agama 

(hifzh al-din), melindungi jiwa (hifzh al-nafs), kebebasan 

akal pikiran (hifzh al-‘aql), keberlangsungan keturunan 

(hifzh al-nasl) dan menjaga harta benda (hifzh al-mal). 
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BAB VII 

KONKLUSI 

 

 

 

sensi dan filosofi ‘uqubah al-Islamiyah menurut al-

Buti ada dua, yaitu: Pertama, ‘uqubah muqaddarah 

yang ditentukan bentuk dan ukurannya dalam nas 

Alquran dan sunah serta penjelasan ulama. Penerapan 

bentuknya dikenal dengan hudud dan kisas. Kedua, ‘uqubah 

gair muqaddarah yang penentuan vonis dan takaran 

hukuman ditentukan dan ditetapkan oleh hakim dalam 

memutuskan perkara selama tidak melampaui batas yang 

digariskan oleh agama. ‘Uqubah Islamiyah itu tidak diatur 

secara spesifik dalam negara-negara modern. Implementasi 

dan penerapan bentuknya dalam wujud spirit yang 

ditanamkan oleh ‘uqubah Islamiyah hanya dikenal dengan 

E 
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takzir karena penjatuhan sanksi dilakukan oleh hakim 

pengadilan pada sebuah negara. Al-Buti menganggap bahwa 

dalam ‘uqubah al-Islamiyah menjadi hak preogratif Allah swt 

karena beberapa dalil Alquran memuat mengenal persoalan 

itu lebih dominan dibanding hak manusia. Al-‘Uqubah 

Islamiyah secara filosofi juga sebagai bentuk pembalasan 

(al-jaza’) dan pertobatan (al-taubah) bagi para pelaku 

kejahatan. Al-Buti menekankan pentingnya prinsip 

kemasalahatan sesuati petunjuk maqashid al-syari’ah dalam 

penerapan ‘uqubah al-Islamiyah. Bahkan, ‘uqubah al-

Islamiyah sudah sangat konseptual sesuai dengan ketetapan 

dan petunjuk nas Alquran dan sunah, tetapi dalam 

pelaksanaannya belum sepenuhnya diakomodir dalam 

perundang-undangan dalam suatu negara. 

Karakteristik pemidanaan yang berlaku dalam sistem 

hukum Indonesia menjadi hak negara sepenuhnya. Negara 

yang memiliki ketentuan melalui aturan perundang-

undangan, baik itu yang termuat dalam KUHP maupun di 

luar KUHP. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum 

Indonesia secara teoretis filosofis yaitu sebagai pembalasan, 

perlindungan dan pencegahan kejahatan, perbaikan dan 

perawatan, perlindungan sosial, dan pemasyarakatan yang 

berbentuk pengorganisasian dan reintegrasi. 

Relevansi filosofis ‘uqubah Islamiyah yang diuraikan 

oleh al-Buti tidak sepenuhnya relevan dengan sistem 

pemidanaan sistem hukum Indonesia. Titik relevansi antara 
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keduanya terutama dalam nilai ketuhanan/ilahiyah antara 

‘uqubah Islamiyah dan pemidanaan Indonesia. Hak Allah swt 

yang termuat dalam keberlakuan semangat ‘uqubah 

Islamiyah seperti yang diungkapkan oleh al-Buti karena itu 

merupakan salah satu ajaran dalam hukum Islam. Akan 

tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum 

Indonesia pun masih memasukkan unsur 

ketuhanan/ilahiyah karena sumber hukum Indonesia yaitu 

Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan 

sebagaimana yang tersurat dalam Pancasila sila pertama dan 

UUD 1945 pasal 29. Pemidanaan utama dan tambahan yang 

terdapat nilai-nilai ‘uqubah Islamiyah berupa nilai ilahiyah, 

keadilan, perdamaian, kesinambungan, kepastian hukum, 

edukasi, pemanfaatan dan nilai kenegaraan. Pemidanaan 

utama adalah pidana hudud berupa pidana mati dapat 

diberlakukan spiritnya terhadap kejahatan nyawa dan 

eksistensi negara sebagai sanksi maksimal dan utama. 

Dengan demikian, puncak relevansi antara ‘uqubah al-

Islamiyah dan pemidanaan Indonesia sama-sama 

menghendaki persoalan menjaga stablitas masyarakat, 

dapat diistilahkan dengan hifzh al-nizham atau hifzh al-

jama’ah.  

Penulis memberikan implikasi kepada berbagai 

kalangan, baik akademisi, praktisi dan sebagainya bahwa ide 

dasar filosofi ‘uqubah Islamiyah yang ditawarkan al-Buti 

dalam hal pemberlakuan spirit ’uqubah al-Islamiyah menjadi 

bahan untuk pertimbangan pemikiran terutama dalam hal 
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merancang kembali sistem hukum pidana yang ada. Perlu 

ada pihak yang mengingatkan kepada pegiat hukum bahwa 

dalam sanksi pidana Islam hak Allah swt lebih dominan. 

Kajian tokoh semacam al-Buti dan ulama kontemporer 

lainnya penting untuk dikaji dalam upaya memperkaya 

khazanah pemikiran hukum Islam. al-Buti sosok ulama 

kekinian yang moderar dan berwawasan luas. Kapasitasnya 

tidak terbatas bidang kajian hukum Islam, tetapi mahir 

dalam bidang filsafat, tafsir, sejarah, sastra dan disiplin ilmu 

keislaman lainnya. Oleh karena itu, penting untuk merespon 

dan mengkaji pemikiran semangat yang ditawarkan dalam 

‘uqubah Islamiyah. Dengan demikian, ke depannya 

pemikiran al-Buti dapat ditelaah secara utuh dan 

komprehensif dalam mempertimbangkan keberlakuan ruh 

hukuman dalam pidana Islam di Indonesia. Sudah saatnya 

‘uqubah Islamiyah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam 

pembaharuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana 

nasional. Hukuman mati diharapkan sebagai pemidanaan 

utama untuk mewujudkan nilai esensi ketuhanan/ilahiyah, 

mengakomodir semangat pidana amputasi untuk 

mewujudkan nilai ilahiyah dan kepastian, mengakomodir 

pidana diat melalui pengkatagorian jumlah denda untuk 

mewujudkan nilai ketuhanan/ilahiyah, keadilan, 

perdamaian, mengakomodir pidana dera untuk mewujudkan 

nilai ketuhanan/ilahiyah, edukasi dan perlindungan. Sudah 

saatnya umat Islam bersatu dalam hal menjalankan spirit 
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dalam ‘uqubah Islamiyah. Ego sentris yang dikedepankan 

dari golongan-golongan yang memiliki wilayah harus duduk 

bermusyawarah membela umat Islam melalui ajaran-ajaran 

hukum Islam. Bagi umat Islam yang memiliki wilayah itu 

agar memberikan penjelasan tentang keunggulan ‘uqubah 

Islamiyah bahwa hukum pidana Islam lebih efektif 

memberikan edukasi kepada masyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

 

Wallahu a’lam bishshawab. 
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TENTANG PENULIS 
 

 

 

Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I. adalah anak ketiga dari 

lima bersaudara (empat putri dan satu putra) dari pasangan 

H. Yalla Dg. Mamase dan Hj. St. Rahmatiah. Lahir di Bone 

pada Sabtu, 20 April 1985. Pendidikan pertamanya, TK 

IDATA Kolaka (tamat 1991), SDN 1 Kolaka (tamat 1997) dan 

dilanjutkan ke MTsN Kolaka (tamat 2000). Pada jenjang 

pendidikan berikutnya, ia meneruskan pendidikan dilingkup 

pesantren DDI AD Mangkoso dan duduk di bangku Madrasah 

I’dadiyah selama setahun (tamat 2001), kemudian 

melanjutkan di MA Putra DDI AD Mangkoso. 

Tahun 2004, setelah tamat dari Madrasah Aliyah, pria 

yang beralamat di Perumahan Zarindah Permai Q2 

Romangpolong, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan tersebut 

meneruskan pendidikan Strata I (S1) di Universitas al-

Azhar, Kairo tahun 2004. Ia meyelesaikan pendidikan S1 

(Lc.) selama kurang lebih lima tahun (2004-2009) dan 

selanjutnya pulang ke tanag air meneruskan pendidikan S2-

nya di UIN Alauddin Makassar tahun 2010-2012, lalu 
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melanjutkan studi doktoral (2013-2018) dan berhasil 

mendapatkan gelar doktor (Dr) pada 10 Juli 2018. 

Saat di Kairo, selain sibuk kuliah dia juga aktif dalam 

beberapa organisasi. Antara lain, Kerukunan Keluarga 

Sulawesi (KKS) Mesir, sebagai salah seorang pengurus, 

Ikatan Alumni DDI (IADI). Selain itu, pernah dipercayakan 

menjadi ketua AMC (Angin Mammiri Club) di Kairo. 

Saat ini, pria yang memiliki seorang istri bernama 

Nurhikma dan putri bernama Zilya Aruni Syatar ini 

berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 

sejak 2019. Sebelumnya, mengajar di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Parepare selama kurang lebih tiga tahun 

(2016-2019) sebagai dosen tetap non PNS. Untuk lebih 

mengetahui karya intelektualnya dapa diakses 

https://scholar.google.co.id/citations?user=TEcZXMwAAAA

J&hl=en 

 

 

 

Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag. lahir di Pangkajene, 

Sidenreng, Sulawesi Selatan pada 1 Juli 1970 adalah dosen 

tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Setelah menamatkan 

pendidikan sekolah dasar di kampung kelahirannya, dia 

meneruskan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah di Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an 

https://scholar.google.co.id/citations?user=TEcZXMwAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.co.id/citations?user=TEcZXMwAAAAJ&hl=en
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IMMIM yang sekarang lebih dikenal dengan Pesantren 

Modern IMMIM Makassar, Sulawesi Selatan hingga tamat 

tahun 1988. 

Kemudian melanjutkan studi di Jurusan Tafsir Hadis 

pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Alauddin Ujungpandang hingga tamat tahun 1993. Pada 

tahun 1995 mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi 

pada Program Pascasarjana di kampus yang sama dan 

menyandang gelar Magister Agama tahun 1998. Gelar 

Doktor diraihnya pada Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 

2006. Setelah meraih gelar Doktor, kembali ke Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar melakukan 

kegiatan belajar mengajar, mengadakan penelitian dan 

kegiatan pengabdian kemasyarakatan lainnya. Pria yang 

menekuni bidang tafir Alquran ini menyandang gelar Guru 

Besar dalam bidang Tafsir/Ulumul Qur’an pada Mei 2008. 

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin 

menulis banyak karya ilmiah yang disampaikan dalam 

diskusi dan seminar lokal. Karya ilmiahnya dapat diakses 

melalui 

https://scholar.google.co.id/citations?user=IfiODt0AAAAJ&

hl=id. 

Aktivitas intelektualnya dimulai sejak mahasiswa 

hingga membawanya menjadi Ketua Umum Senat 

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar 

https://scholar.google.co.id/citations?user=IfiODt0AAAAJ&hl=id
https://scholar.google.co.id/citations?user=IfiODt0AAAAJ&hl=id
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periode 1992-1993. Pada Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) INDONESIAN COMMUNITY OF HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT, RELIGION AND PLURALISM yang bergerak 

di bidang sumber daya manusia, HAM, agama dan pluralisme 

sebagai Direktur Eksekutif. 

Ia telah dikaruniai empat buah hati, Muhammad Azka 

Fazaka Rif’ah (20 tahun), Muhammad Afwaz Fafaza Rif’ah, 

St. Faqihah Zakiratuzzahrah (10 tahun) dan Muhammad 

Afqah Fafaqah Rif’ah (8 tahun) dari istri tercinta Dr. 

Kurniati, S.Ag., M.H.I. Ia berdomisili di alamat Jl. Mustafa Dg 

Bunga, Perumahan Taman Safira Lestari Blok A nomor 2 

Romangpolong, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan. 



Buku ini berisi sebuah pemikiran seorang tokoh cendekiawan Muslim kontemporer yang
bernama Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti tentang ontologi 'uqubah Islamiyah atau
pemidanaan Islam. Tidak terelakkan bahwa pidana Islam (al-jinayah) produk masa lalu yang
tercantum dalam Al Quran dan Hadis mendapat pertentangan keras dari pihak-pihak yang
kurang memahami terkait keberlakuannya. Oleh karena itu, penulis berusaha mengeritik
kalangan yang menentang keberadaan pidana Islam, terutama dari aspek 'uqubah-nya.
Buku ini juga berusaha mencari titik relevansi antara filosofi pemidanaan Islam dan sistem
pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sekalipun tidak semua  titik relevansi keduanya saling
terkait, akan tetapi titik relevansi antara keduanya terdapat dalam nilai ketuhanan atau
ilahiyah antara 'uqubah Islamiyah dan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

TENTANG PENULIS
Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I. adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Lahir di Bone pada Sabtu, 20 April 1985.
Pendidikan pertamanya, TK IDATA Kolaka (tamat 1991), SDN 1 Kolaka (tamat 1997) dan dilanjutkan ke
MTsN Kolaka (tamat 2000). Pada jenjang pendidikan berikutnya, ia meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren
DDI AD Mangkoso dan duduk di bangku Madrasah I'dadiyah selama setahun (tamat 2001), kemudian
melanjutkan di MA Putra DDI AD Mangkoso. Tahun 2004, setelah tamat dari Madrasah Aliyah meneruskan
pendidikan Strata I (S1) di Universitas al-Azhar, Kairo tahun 2004. Ia meyelesaikan pendidikan S1 (Lc.) selama kurang
lebih lima tahun (2004-2009) dan selanjutnya pulang ke tanah air meneruskan pendidikan S2-nya di
UIN Alauddin Makassar tahun 2010-2012, lalu melanjutkan studi doktoral (2013-2018) dan berhasil mendapatkan
gelar doktor (Dr.) pada 10 Juli 2018. Saat ini, pria yang memiliki seorang istri bernama Nurhikma dan putri bernama

Zilya Aruni Syatar ini berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sejak 2019.
Untuk lebih mengetahui karya intelektualnya, dapat diakses melaui: https://scholar.google.co.id/citations?user=TEcZXMwAAAAJ&hl=en

Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag. lahir di Pangkajene, Sidenreng, Sulawesi Selatan pada 1 Juli 1970 adalah
dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Setelah
menamatkan pendidikan sekolah dasar di kampung kelahirannya, dia meneruskan pendidikan di Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur'an IMMIM yang sekarang lebih
dikenal dengan Pesantren Modern IMMIM Makassar, Sulawesi Selatan hingga tamat tahun 1988. Kemudian
melanjutkan studi di Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin
Ujung Pandang hingga tamat tahun 1993. Pada tahun 1995 mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi
pada Program Pascasarjana di kampus yang sama dan menyandang gelar Magister Agama tahun 1998. Gelar
Doktor diraihnya pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah Jakarta

pada tahun 2006. Setelah meraih gelar Doktor, pria yang menekuni bidang tafsir Al Quran ini menyandang  gelar Guru Besar dalam bidang Tafsir/Ulumul Qur'an
pada Mei 2008. Karya ilmiahnya dapat diakses melalui: .https://scholar.google.co.id/citations?user=IfiODt0AAAAJ&hl=id


	SYATAR-DC.pdf (p.1)
	SYATAR-HAL JUDUL.pdf (p.2)
	SYATAR-BALIK JUDUL.pdf (p.3)
	SYATAR-SAMBUTAN REKTOR.pdf (p.4-5)
	SYATAR-KATA PENGANTAR.pdf (p.6-11)
	SYATAR-LAYOUTING.pdf (p.12-265)
	SYATAR-BC.pdf (p.266)

