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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ya ي

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
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(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa: ك يْف

 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ|َ...ى  fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ا

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

 

Contoh: 

ات   māta: م 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قِيْل َ 
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4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk  tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang 

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

adalah [t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ )dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

يْن ا  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( )َي  maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

 

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بيِ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6. Kata Sandang 
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 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه   َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

ف ه َ     al-falsafah : ا لْف لْس 

7. Hamzah  

   Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur’an (darial-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   باِللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفيَِْر  hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersSebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 
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Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA  : ANDI AYYUB PUTRAWAN UKI 

NIM  : 10400116131 

JUDUL   : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA 

PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KOMPARASI HUKUM  

 PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA  ISLAM) 

            

Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 

1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, 

kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti 

mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari 

ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari 

suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak jarang kita akan melakukan 

Sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau 

diserang oleh pihak lain. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan 

berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum 

Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan Terpaksa 

(noodweer) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana 

dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak 

pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam 

KUHP. 

Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (noodweer) 

digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan 

perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan 

tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang 

mendahului perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap 

ketidak adilan,sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan 

terpaksa. Dalam hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah 

(daf’u as-sail) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi 

jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan dari orang 

lain. Maka perbuatan boleh atau tidak dijatuhi hukuman harus sesuai dengan 

syarat yang ditentukan dalam Islam. 

 

Kata kunci : daf’u as-sail
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam pergaulan hidup manusia di bumi ini diatur dan dikendalikan oleh 

berbagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang pada hakekatnya bertujuan 

untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Adapun 

diantara aneka ragam kaidah dan norma pergaulan hidup manusia tersebut 

adalah kaidah hukum, yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman. 

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa 

UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (Rechistaat) dan dapat 

dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasaan 

UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan 

perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan 

bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam pratiknya masih banyak 

ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpngan- penyimpangan 

terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah 

semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.1 

Hukum pidana sebagai realisasi kaidah-kaidah hukum yang dibentuk atau 

dibuat manusia dan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam hal ini yang 

                                                     

 1Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum “Equality Before The Law” Di 

Indonesia,cet 1, (Jakarta: Ghay Indonesia, Maret 1985) h. 11 
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mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatanterhadap 

kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman sebagai 

pertanggung jawaban dari perbuatannya. Oleh karenanya sebagai 

konsekuensinya maka pergaulan hidup manusia serta kepentingan- 

kepentingannya diatur dan dijamin undang- undang yang sedemikian rupa, agar 

manusia dapat melaksanakan kehidupannya untuk dirinya  sendiri, orang lain dan 

Dapat perkembang yang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Allah.2 

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban 

yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara 

keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun 

kehormatanya. Dan pada dasarnaya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi 

naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda 

dan kehormatanya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau 

merugikan secara melawan hukum. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara mendalam karena 

penelitian ini sangatlah penting untuk diketahui secara lebih rinci mengenai 

pembelaan terpaksa dalam kaitannya hukum Islam dan hukum positif sehingga 

dapat menjadikan suatu ilmu yang dapat menjadi pedoman untuk memperdalam 

ilmu, khususnya konsentrasi pada hukum pidana positif. Selain itu penulis ingin 

mengambil penelitian ini karna sudah sesuai dengan dengan jurusan penulis, 

serta tersedianya literatur-literatur sehingga dapat menjadi acuan untuk 

                                                     
 2Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 

h.4 
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menelitinya dan 

Khususnya di fakultas Syariah belum ada yang mengangkat adanya 

penelitian ini sehingga kelak bisa menjadi acuan untuk anak-anak hukum pidana  

kelak. Dan disini penulis mengambil sebuah contoh kasus, tentang pebelaan diri 

korban dalam kasus pembegalan yang terjadi di Bekasi yang mana korban 

mempertahakan hartanya dari penyeranga pelaku pembegalan dengan 

menggunakan clurit yang mana dapat  membahakan jiwa korbannya. Dimana 

kasus ini korban sempat menjadi tersangka karena melebihi batas serangan 

terhadap pelaku pembegalan. Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga 

terlibat duel dengan dua pembegal (AS, IY), yang berupaya merebut telepon 

genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, 

duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan 

meninggal dunia. kasus Irfan tidak sampai diadili di pengadilan. Dirinya hanya 

sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian 

hanya sebagai saksi. Tidak hanya itu, Irfan bahkan memperoleh penghargaan 

dari Kapolretabes Bekasi karena tindakan bela dirinya yang menginsipirasi.3 

Kemudian dalam hadis nabi juga telah dijelaskan sebagai berikut:  

عَنْ أَبِى هُريَْ رةََ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إىلََ رَسُولى اللَّهى -صلى الله عليه وسلم- فَ قَالَ يََ رَسُولَ 
اللَّهى أرَأَيَْتَ إىنْ جَاءَ رَجُلٌ يرُىيدُ أَخْذَ مَالَى قاَلَ » فَلَا تُ عْطىهى مَالَكَ «. قاَلَ أرَأَيَْتَ إىنْ 
قاَتَ لَنِى قاَلَ » قَاتىلْهُ «. قاَلَ  أرَأَيَْتَ إىنْ قَ تَ لَنِى قاَلَ » فَأنَْتَ شَهىيدٌ «. قاَلَ أرَأَيَْتَ إىنْ 
  « فِى النهارى  قَ تَ لْتُهُ قاَلَ » هُوَ 

 

                                                     
 3https://m.detik.com/news/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-darurat, di akses pada 

pukul 13.46 WITA Tanggal 18 Agustus 2020 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ada seseorang dari 

yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata, 

“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang 

mendatangiku dan ingin merampas hartaku ? Beliau bersabda, “Jangan kau 

beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin 

membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia 

malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang 

membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140). 

 

Maka karena adanya problem tersebut rasa keingintahuan penulis 

semakin besar untuk dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya pembelaan 

terpaksa dalam hukum Islam maupun hukum positif 

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Pasal 49 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan istilah 

pembelaann terpaksa. Demikian pula dalam hukum Pidana Islam nampaknya 

disyari’atkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan istilah menolak 

menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal istilah daf’u as-

sail (pembelaan khusus). Dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana 

dapat dihapus karena beberapa sebab.  Pertama, hal-hal yang bertalian dengan 

perbuatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang 

disebut Asbab al-Ibahah atau sebab diperbolehkan perbuatan yang dilarang, 

diantaranya yaitu: Pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, 

anggota badan dan harta seseorang, hak dan keewajiban penguasanya. Kedua, 

hal- hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan 

tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut asbab raf’i 

al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu: Paksaan, mabuk, 
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gila dan anak kecil (dibawah umur).4 

Pengertian secara umum tentang pembelaan diri yang sah tersebut 

merupakan kesimpulan yang disertakan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yang 

berbunyi : 

(1) “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena 
ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, 
terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan 
(eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.” 

(2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh kegoncangan jiwa, yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu, tindak pidana”.5 

Dalam hukum Islam segala tindakan manusia, baik tindakan itu  berupa 

ucapan atau perbuatan yang ada dalam ibadah dan mu’ amalah, atau berupa 

pidana dan perdata, baik yang terjadi soal-soal akad (contrac) atau pengelolaan 

(at-tasharruf), maka semua itu dalam syariat Islam ada hukumnya. Hukum-

hukum itu sebagian telah dijelaskan didalam nash-nash Al-quran dan As-sunnah, 

dan yang sebagian yang lain belm dijelaskan, teteapi syariat Islam telah mebuat 

dalil dan tanda-tanda bagi hukum tersebut, sehingga seorang mujtahid dengan 

media dalil dan tanda-tanda itu mampu melahirkan ketetapan dan penjelasan 

baginya tentang hal tersebut.6 

Berdasarkan riset, telah diputuskan oleh ulama, bahwa dalil-dalil yang 

telah dijadikan dasar hukum syar- iyah mengenai perbuatan manusia adalah 

                                                     
 4Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, cet-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 436-464. 

 5Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet-21 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 

h.23 

 

 6Abd. Wahab. Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh (yogyakarata:Nur 

Cahya, 1980), hlm 11 
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kembali kepada empat sumber pokok. Yaitu : Al-Quran, As Sunnah, Al- Ijma’ 

dan Al-Qiyas. sedangkan yang dijadikan sebagai asas dalil dan sumber dari pada 

hukum syariat Islam, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As Sunnah yang 

menjadi penafsir terhadap keglobalan Al-Quran, pengkhusus dan pembatas 

terhadap keumumananya. Dan As Sunnah adalah juga menjadi penjelas dan 

pelengkap terhadap Al-Quran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman 

yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penyusunan dan 

dapat memberikan penjelasan yang tidak mnyimpang dari tujuan penyusunan, 

maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya 

paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana 

Indonesia ? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan karena 

daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum 

pidana Indonesia ?  

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa 

Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana 

Islam)”.  

Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas,penulis 

berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi 



 

 

 

 

7 

 

 

 

ini: 

1. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan 

barang siapa melanggar tersebut.7 

2. Pembunuhan  

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan 

beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal 

dunia.8 Tindak Pidana Pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) 

adalah berupa penyerangan terhadap orang lain.9 

3. Daya Paksa 

Daya paksa adalah suatu keadaan kejadian yang tidak dapat dihindari dan 

terjadi di luar kekuasaan manusia.10 

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana 

pembunuhan dengan sengaja (analisis komparatif hukum pidana Islam dan hukum 

pidana nasional). Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan 

tersebut terutama buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana II, kejahatan 

terhadap tubuh dan nyawa, dasar-dasar hukum pidana dan hukum pidana Islam 1. 

                                                     
 7Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h 58 

 8Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24  

 9Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa, h. 55. 

 10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 151. 
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Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi 

dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 

telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut data dirangkum isi 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Mustofa Hasan, dalam bukunya Hukum Pidana Islam dimana didalam 

buku ini membahas berbagai perbuatan tindak pidana khususnya kasus 

pembunuhan dengan sengaja. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku 

tersebut, bahwa apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang 

biasa digunakan untuk membunuh dan dengan niat untuk menghabisi 

nyawa orang yang dibunuh dengan alat itu, maka dalam hukum hukum 

Islam harus dikenakan sanksi dengan hukuman kisas. 

2. M. Nurul Irfan, dalam bukunya mengenai fiqhi Jinayah dimana dalam 

buku ini membahas tentang hukum kisas bagi orang yang melakukan 

tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Sebagaimana dalam buku ini 

membahas tentang sanksi bagi orang yang membunuh dengan sengaja 

maka wajib baginya hukum kisas. Namun dalam buku ini belum 

menjelaskan secara spesifik tentang sanksi bagi orang yang melakukan 

tindak pidana pembunuhan dengansengaja. 

3. Zainuddin Ali, dalam bukunya Hukum Pidan Islam dimana dalam buku ini 

menjelaskan tentang dasar hukum wajib kisas. Diantaranya Allah swt., 

mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakn hukum 
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kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan 

wanita. Dan barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 

yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang 

diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang 

baik pula. 

4. R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

buku ini menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengatur tentang tindak 

pidana pembunuhan dengan sengaja. Namun dalam buku ini belum 

dijelaskan secara spesifik tentang tindak pidana pembunuhan dengan 

sengaja. 

5. Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana buku ini menjelaskan 

tentang hukum pidana dan ilmu hukum pidana, ilmu kriminiologi, hukum 

pidana indonesia, hukum pidana umu, militer dan hukum pidana fiskal, 

brbagai asas-asas hukum pidana dan juga membahas tentang daya paksa 

overmacht, noodwer serta tentang pelaksanaan undang-undang dan 

perintah jabatan. 

6. P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, buku ini 

membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana di indonesia, 

perkembangan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-

undangan khusus, dan peraturan daerah, serta menganalisis hubungan 

antara bangunan asas-asas dakam KUHP dengan asas-asas hukum dalam 

perundang-undangan dinluar KUHP 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research. Karya 

tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari buku-

buku, kitab- kitab, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya 

diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini. 

2. Pendekatan penelitian 

    Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Yuridis 

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 

melihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan-

ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain 

sebagaimana diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 

338 sampai Pasal 350. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-

peraturan yang masih berlaku. 

b. Pendekatan Syar’i 

Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 

menelaah ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari 

data-data primer dan Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh 



 

 

 

 

11 

 

 

 

berdasarkan dari data- data primer dan sekunder 

a. Data Primer: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan- 

ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain 

sebagaimana diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni 

Pasal 338 sampai Pasal 350. Sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi 

ini. 

b. Data Sekunder: Berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari 

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli khususnya dalam membahas tindak 

pidana pembunuhan yang berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana 

nasional yang digunakan untuk membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan 

dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data: 

1. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, 

kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 

2. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 

dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. 

 b. Analisis Data 

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis 

komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber 

lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau 

diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode analisis komparatif ini 
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akan digunakan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan 

hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya 

paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan pidana indonesia 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan 

karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum 

pidana Indonesia 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang 

persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan 

hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Adapun secara detail kegunaan 

tersebut diantaranya sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritik  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam 

mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ilmu hukum tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. 

b. Kegunaan Praktis  

Dapat member masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat 

untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada 
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relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tindak pidana 

pembunuhan berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam 

berbagai aspek. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA 

PAKSA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

Undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar di dalam kajian hukum 

pidana atau yuridis normatif, yang erat kaitannya dengan perbuatan yang 

melanggar hukum pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.11 

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan 

manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah 

melakukan perbuatan itu.12 Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa 

tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

                                                     
 11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 59. 

 12Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2013), h. 27.   
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pidana.13 

Di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana 

adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, 

di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang 

bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).14 

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 

peraturan perundang-undangan, jadi tindak pidana adalah suatu kelakuan yang 

pada umumnya dilarang dengan adanya ancaman hukum pidana. Menurut 

Pompe,tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, 

yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum.Sedangkan menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh 

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dikenai 

hukuman.15 

Menurut Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan 

atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan 

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 

bertanggung jawab. 

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu strafbaarfeit 

itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun 

yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar 

sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua 

                                                     
 13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), h.75.   

 14 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakrata: Rajawali Pers, 2010), h.48.    

 15 Tri Andrisman, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h.81. 
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unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap 

strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut 

undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.16 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau 

perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 

1. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana.  

2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang 

digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.  

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 

Delik yang dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga 

kata,yaitu Straf, Baar dan Feit.yang masing-masing memiliki arti: 

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.  

2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.  

3. Feit diartiakn sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict 

yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

(sanksi).17 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 

tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka 

pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. 

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat 

                                                     
 16Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 

97.    

 17Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, h.18-19.   
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membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. 

Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah: 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);  

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Unsur melawan hukum yang 

objektif; dan Unsur melawan hukum yang subjektif.18  

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut:  

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.  

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang.  

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.  

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.  

e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.19 

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak 

pidana adalah: 

1. Subyek  

2. Kesalahan  

3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)  

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau 

perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.  

                                                     
 18Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 69.  

 19Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, h. 27 
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5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).20 

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak 

ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan 

melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan 

hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi 

subjektif.21 

Dalam Ilmu hukum pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur 

obyektif dan unsur subyektif, oleh P.A.F Lamintang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Unsur Subyektif 

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur- 

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan- 

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari 

suatu tindak pidana yaitu: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 

didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 

dan lain-lain; 

4. Merencakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya 

                                                     
 20Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 99.  

 21Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 69.   
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yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

5. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP. 

b. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroang terbatas” 

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.22 

3. Pembagian Tindak Pidana  

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas 

berbagai pembagian tertentu, yaitu: 

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran  

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan 

pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat 

delik-delik yang disebut kejahatan (misdrijven), sedangkan Buku III KUHP 

memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (overtredingen).23 

b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang  

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik 

                                                     
 22P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-V(Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), h.193. 

 23Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 69.    
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pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. 

Delik hukum (rechtsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah 

dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang 

merumuskannyadalam undang-undang. Contohnya adalah misalnya pembunuhan 

dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada 

umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan danpencurian merupakan 

perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti 

ini, yang dipandang sebagai delik hukum (rechtsdelict), ditempatkan dalam buku 

II KUHP tentang Kejahatan. 

Delik undang-undang (wetsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat 

nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk 

undang-undang ke dalam suatu undnag-undang. Contohnya adalah pengemisan di 

depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan 

mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh 

pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang 

sebagai delik undang-undang (wetsdelict), ditempatkan dalam Buku III tentang 

Pelanggaran.24 

c. Delik Formal dan Delik Materil  

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya 

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 

Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan 

“mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik 

                                                     
 24Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 74-75.  
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materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang 

diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP 

tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesaisetelah adanya 

orang yang mati.25 

d. Delik Komisi dan Delik Omisi  

Delik komisi (commissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana 

terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang 

melakukan suatu perbuatan (handelen) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan 

dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu 

pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu 

mengambil suatu barang. 

Delik omisi (ommissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana 

terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang 

tidak berbuat (nalaten) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat 

perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam 

pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak 

memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak 

berbuat sesuatu untuk menolong.26 

e. Delik Sengaja (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)  

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 

KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik 

culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, 

                                                     
 25P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, h. 213.  

 26Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 81.   
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misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan 

matinya orang lain karena kealpaannya.27  

 

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 

Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak 

pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata ”jinayah” yang 

digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah “jarimah”. Ia didefenisikan 

sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya 

membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan 

perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak 

diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya 

jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, 

melakukan secara aktif (comission) atau melakukan secara pasif (omission) suatu 

perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah 

tindak pidana.28 

Adapun penggolongan jenis-jenis jarimah ( tindak pidana) dalam Hukum 

Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah sebagai berikut : 

1. Jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah 

penganiayaan. 

Di dalam hukum pidana islam ada dua kata yang mempunyai 

makna yang hampir sama namun sesungguhnya berbeda yaitu kata jinayah 

dan jarimah. Menurut pengertian yang penulis pahami, jinayah adalah 

                                                     
 27 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 82.    

 28 Topo Santoso, Asas-asas hukum Pidana Islam,h.108 



 

 

 

 

23 

 

 

 

delik yang berkaitan dengan perlukaan terhadap anggota tubuh sedangkan 

jarimah adalah semua tindak kejahatan. Dalam Al Qur’an istilah yang 

digunakan untuk tindak pidana adalah jarimah dan bukan jinayah. 

Qishash berasal dari kata “qaseha” yang artinya dia memutuskan 

atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai 

hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan 

yang telah dilakukan. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, 

karena orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri tindak 

pidana pelaku. Qishash juga diartikan keseimbangan dan kesepadanan. 

Sehingga qishash dapat diartikan memberikan balasan kepada pelaku 

kejahatan sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya itu. 

2. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzf (menuduh 

muslimah baik-baik berbuat zina), jarimah syurb al-khamr (meminum 

minuman keras), jarimah al-baghyu (pemberontakan), jarimah al-riddah 

(murtad), jarimah al sariqah (pencurian), jarimah al-hirabah 

(perampokan). Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam 

hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah 

(berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah swt melalui dalil naqli. 

Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka hak Allah mempunyai 

pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh 

perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 

masyarakat yang mewakili negara. 
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3. Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya di tentukan oleh nas, tetapi sanksinya 

oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi 

palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati 

amanah, dan menghina agama.29 Jarimah ta’zir adalah hukuman yang 

diancam dengan hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas 

dosa yang tidak ditentukan hukumannya oleh syara. Penentuan hukuman 

ta’zir adalah hak penguasa. Perbuatan perbuatan dalam jarimah ini 

dilarang dilakukan akan tetapi nash tidak menyebutkan hukuman jika 

ketentuannya dilangar. Ta’zir diartikan mendidik  karena ta’zir untuk 

mendidik dan memperbaiki perilaku agar ia dapat menyadari tindak 

pidananya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ta’zir 

diartikan mendidik  karena ta’zir untuk mendidik dan memperbaiki 

perilaku agar ia dapat menyadari tindak pidananya kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya. 

C. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional 

1. Defenisi Tindak Pidana Pembunuhan 

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan diartikan sebagai kejahatan 

terhadap nyawa. Yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan 

penyerangan terhadap nyawa orang lain dengan tujuan tertentu. Obyek kejahatan 

ini adalah menyangkut nyawa orang lain, jadi kejahatan ini dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana pembunuhan ketika yang menjadi korban adalah manusia, 

bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 

                                                     
 29 Nurul Irfan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Cetakan dua ; Jakarta: Amzah,2014),h.188. 
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terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 

a. Adanya perbuatan; 

b. Adanya kematian (orang lain); 

c. Adanya sebab akibat atas perbuatan yang mengakibatkan kematian. 

Perbuatan menghilangkan nyawa merupakan delik materiil, yaitu tindak 

pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dimaksud delik 

materiil dalam kejahatan ini adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan 

sampai selesainya perbuatan tersebut, bukan mengenai bagaimana cara yang 

ditempuh (dipukul, ditembak, dibacok dan lain sebagainya). Jenis-jenis Tindak 

Pidana Pembunuhan. 

Kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam KUHP dalam Pasal 338 

sampai dengan 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, 

diantaranya: 

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) 

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak 

pidana dalam bentuk pokok (doodslag). Delik ini telah dirumuskan secara lengkap 

dengan semua unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; 

2) Unsur obyektif, yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

orang lain. 

Dengan sengaja (dolus), artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan 

kesengajaan dan dilaksanakan pada saat itu juga, karena sengaja adalah 

perbuatan yang yang terbentuk tanpa ada rencana sebelumnya ini berdasarkan 
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penjelasan Pasal 338 KUHP. 

Unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan yaitu “menghilangkan”. 

Unsur ini juga melipui kesengajaan, dilaksankannya tindakan menghilangkan 

nyawa tersebut, dan mengetahui tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP) 

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP yaitu 

tindakan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan 

dengan maksud untuk memudahkan perbuatan tersebut terlaksana. Pembunuhan 

ini dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Delik ini 

telah dirumuskan secara lengkap dengan unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan 

dengan maksud. 

2) Unsur obyektif, yaitu: 

a) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana yang lain; 

b) Untuk menyiapkan/mempermudah pelaksanaan dari tindak pidana yang 

akan, sedang atau telah dilakukan; 

c) Untuk menjamin tidak dipidananya diri sendiri atau lainnya (pelaku lainnya) 

dalam tindak pidana yang bersangkutan; 

d) Untuk dapat menjamin tetap dikuasainya benda yang telah diperoleh secara 

melawan hukum, dalam ia/mereka tertangkap pada waktu melaksanakan 

tindak pidana. 

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai 

maksud pribadi dan pelaku, yaitu untuk mencapai salah satu tujuan tersebut 

(unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan 
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dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu terwujud/selesai, tetapi 

unsur ini harus didakwakan oleh Pihak JPU dan dibuktikan dimuka pengadilan. 

Adapun unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam Pasal 339 

KUHP, maka termasuk dalam pengertiannya yaitu segala jenis tindak pidana 

yang telah ditetapkan dalam UU sebagai suatu pelanggaran dan bukan hanya 

semata-mata sebuah kejahatan biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan “pelaku 

lainnya” adalah yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (delik penyertaan), 

yaitu mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan 

(doenpleger), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan sebuah 

tindak pidana yang bersangkutan (uitlokker), dan mereka yang membantu dan 

turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger). 

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi dan pembunuhan tersebut terbukti di 

muka Pengadilan, maka hal tersebut memberatkan tindak pidana yang 

dilakukan tersebut, sehingga akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat 

dari delik pembunuhan biasa, bahkan sampai pada ancaman hukuman seumur 

hidup atau maksimal selam 20 (dua puluh) tahun. Jika unsur-unsur tersebut 

tidak terpenuhi, maka akan meringankan dan bahkan terlepas dari jerat 

hukuman.30 

c. Pembunuhan Berencana 

Jenis delik ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang 

dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” menurut Memorie van Toelichting 

tentang pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan “dengan rencana telebih 

dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang untuk perencanaan delik 

tersebut, dan menyadari atas perbuatan yang dilakukannya. Dari rumusan tersebut, 

                                                     
 30P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus, Cetakan 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), h.30-37. 
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adapun unsur-unsur pembunuhan berencana yaitu sebagai berikut: 

1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan adanya 

kesengajaan dan telah direncanakan sebelumya; 

2) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain 

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, dan pelaku sadar akan perbuatannya 

dan dilakukannya, juga dengan adanya unsur kesengajaan didalamnya, maka 

dapat dikenakan Pasal 340 KUHP. 

Selain jenis tindak pidana menghilangkan nyawa yang dijelaskan diatas, 

masih ada beberapa pasal yang mengatur perbuatan menghilangkan nyawa 

dalam bentuk lainnya, akan tetapi penulis membatasi hanya pada 3 (jenis 

pembunuhan) sesuai dengan keperluan dan kepentingan penulis dalam 

menyusun karya tulis ilmiah ini.31 

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam 

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia adalah proses perbuatan. 

Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilankan nyawa. 

dalam bahasa Arab pembunuhan disebut ألقتل berasal dari kata -قتل yang artinya 

mematikan. menurut Abdul Qadir Audah memberi definisi pembunuhan adalah 

perbuatan seseorang yang menghilangkan yakni pembunuhan itu adalah 

menghilangkan nyawa manusia.32  

Dalam surat Al-furqan ayat 68: 

ينَ لَ  لَْْق ى وَالهذى رهمَ اللَّهُ إىله بِى سَ الهتِى حَ فْ ن ه ونَ ال لُ  ُ ت قْ  َ رَ وَلَ ي اً آخَ عَ اللَّهى إىلَهَ ونَ مَ عُ دْ   يَ

                                                     
 31Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa, (Bandung, Garfika 1990), h.30.  

 32 Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)h.137 
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ا مً ثََ قَ أَ لْ لىكَ يَ  لْ ذهَ عَ فْ  َ نْ ي ونَ ۚ وَمَ زْنُ  َ  وَلَ ي
 Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah 

dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 

dengan (alasan) yang benar.33 

Ada pula sura Al-Isra ayat 33:  

ا لىوَلىي ىهى  نَ لْ عَ دْ جَ قَ ا فَ  ومً لُ ظْ تىلَ مَ نْ قُ لَْْق ى ۗ وَمَ رهمَ اللَّهُ إىله بِى سَ الهتِى حَ فْ ن ه وا ال لُ تُ  قْ  َ وَلَ ت
طَ  لْ ورًاسُ صُ نْ انَ مَ لى ۖ إىنههُ كَ تْ قَ لْ رىفْ فِى ا سْ لَا يُ  انًً فَ

Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 

barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 

pertolongan34 

 Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia 

merupakan pelaku pembunuhan yang menyuruh melakukan perbuatan, dan 

yang turut melakukan perbuatan, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu 

tindak pidana. jadi yang bisa diambil dari arti Pembunuhan adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang 

mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan 

seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan 

                                                     
 33 Al-Furqan ayat 68 

34  Al Isra ayat 33 
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dari sifat seseorang dan/atau beberapa orangdalam melakukan pembunuhan 

maka diklarifikasi atau dikelompokan menjadi:35 

1. Disengaja (amd), 

2. Tidak disengaja (khata), dan 

3. Temi disengaja(syibuhu al-amd). Jumhur berpendapat kecuali malikiyah 

bahwa pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan 

sengaja adalah pembunuhan yang disertai niat atau maksud menghilangkan 

nyawa korban.36 

Secara garis besar melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat 

Yaitu Pertama Imam Malik membagi 2 (dua) macam pebunuhan, yaitu 

pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan) dasar dari 

pembagian ini adalah dengan melihat zahir ayat al-Qur’an yang hanya mengenal 

dua bentuk jarimah pebunuhan, berkenaan dengan hal ini juga, Kedua Hanafi, 

Syafi dan Hanbali membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam, walaupun 

bentuk ini diperselisihkan keberadaanya, setidak-tidaknya tidak diakui oleh 

kelompok Maliki, tetapi bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama. 

Itulah bebrapa pendapat dari ulama. dijelaskan disini Tindakan penghilangan 

nyawa manusia ada tiga macam, sebagai berikut;37 

a. Pembunuhan Sengaja (Qatl al-Amd) 

Pembunuhan sengaja Yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang 

                                                     

 35 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2009)h. 24 

 36 Enceng Mubarok,Enceng Arif Faisal, Kaidah fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka 

BaniQurais,2004)  h.10 

 37 Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)h.139 
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mengakibatkan hilangya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. 

Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang 

yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga 

merupakan dosa paling besar (akbarul kaba’ir).38 

unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu : 

1. Korban adalah orang yang hidup. 

2. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban. 

3. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.39 

Unsur yang utama ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si 

pelaku yang tidak dapat diketahui. dengan demikian akan ada kesulitan dalam 

membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan 

sengaja atau tidak. Karena niat dalam hati tidak dapat diketahui. Oleh karena itu 

para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang 

digunakan dalam pembunuhan itu.40 Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang 

digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) 

seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lainlain yang dapat menghilangkan 

nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan 

yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang 

dikehendaki.41 

 

                                                     
 38Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih Islam,(Jakarta: Kencana, 2003) h. 259 

 39 Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h.128 

 40Jais Mubarok,Kaidah Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004) h.10 

 41Jais Mubarok Kaidah Fiqih Jinayah. h.10 
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b. Pembunuhan Tidak Sengaja (Khatha’) 

Menurut hanafiyah dikutip Abdul Qadir Audah pengertian Pembunuhan 

tidak disengaja adalah pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu 

pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, 

batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.42 Sedangkan yang 

berkata pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain 

meningal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ketika seseorang 

melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba 

tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia. pembunuhan tidak 

sengaja unsur, yaitu : 

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 

2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian 

korban.43 

c. Pembunuhan Semi Sengaja 

 Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang senggaja dilakukan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.44 Sebagai contoh guru 

memukul pengaris kepada murid tiba-tiba muridnya yang dipukul meninggal 

dunia. Maka tersebut disebut semi senggaja. Perbuatan itu sengaja dilakukan 

                                                     
 42Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h.141 

 43Topo Santoso, membumikan hukum pidana islam, (Jakarta: Gema Insani Press,2003) 

h.37 

 44Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2009) h.24 
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dalam namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan 

tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak 

bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Dalam jenis ini ada beberapa 

kemungkinan, yaitu: 

1. Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa 

maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian 

seseorang pembunuhan tidak senggaja. 

2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat 

membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun 

ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Bila si pelaku tidak 

bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaianya dapat 

menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang 

berada dibawahnya hingga mati. 

3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 

kelalaianya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan 

menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.45 

Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada 3 unsur yaitu : 

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. 

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan(jadi bukan niat membunuh). 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 

korban.46 

                                                     
 45Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h.123 

 46Topo Santoso, membumikan hukum pidana islam, (Jakarta: Gema Insani Press,2003) 



 

 

 

 

34 

 

 

 

Sedangkan menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) pembunuhan semi 

sengaja yaitu; 

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. 

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. 

3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 

korban.47 

E. Alasan Penghapusan Pidana 

1. Alasan Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP 

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan 

alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-

alasan yang menghapuskan pidana.48 

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan 

alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi: 

1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. 

2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, 

jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena 

tidak ada kesalahan. 

                                                                                                                                               
h.37 

 47Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h.132 

 48Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 38. 
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3) Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai 

sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, 

tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau 

kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan 

penuntutan. 

dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan 

pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya 

seseorang.49 Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan 

pembenar antara lain: 

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada 

diri orang itu (inwedig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna 

atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan 

2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu 

(uitwendig), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51: 

a. Daya memaksa (overmacht) (pasal 48); 

b. Pembelaan terpaksa (noodweer) (pasal 49); 

c. Melaksanakan undang-undang (pasal 50); 

d. Melaksanakan perintah jabagtan (pasal 51). 

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 

                                                     
 49 R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1982), 

h.249-250. 
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meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. 

Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai 

pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) 

(perintah jabatan).50 

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang 

ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah 

atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat 

melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si 

pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat 

dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) 

(noodweer exces), pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah 

jabatan yang tidak sah).51 

Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat 

merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. 

1. Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP 

Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tidak 

mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa 

tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau 

terganggu karena sakit. Seperti diketahui MvT menyebutkan sebagai tak dapat 

dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam si pembuat sendiri. 

                                                     
 50Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 127.     

 51Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, h. 47.  
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Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, 

perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suau alasan 

penghapus kesalahan. Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab 

kemampuan bertanggungjawab.52 

2. Daya paksa (overmacht) (pasal 48) 

Pasal 48 dikatakan tdak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 

yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak 

dapat dijumpai dalam KUHP. Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat 

penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam 

MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap 

paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang 

tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang 

dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi 

kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat 

ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si 

pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam overmacht (daya paksa) 

dapat dibedakan dalam dua hal: (a) vis asoluta (paksaan absolut), dan (b) vis 

compulsiva (paksaan yang relatif).53 

Daya paksa yang absolut (vis absoluta) dapat disebabkan oleh kekuatan 

manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. 

                                                     
 52Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, h. 52. 

 53 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed. 3, Cet. 1., 

(Bandung: PT  

Refika Aditama, 2003), h. 89-90.  
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Sedangkan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (vis compulsiva). 

Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya 

dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan 

bahwa ia akan daat mengadakan perlawanan. 

3. Pembelaan darurat (noodweer) 

Istilah noodweer atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 

ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan 

yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela 

perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum 

yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.54 

Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu 

seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal 

syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak 

melawan hukum. Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. 

Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu 

perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Padahal negara 

dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi 

kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka pembelaan darurat itu 

merupakan alasan pembenar. Disini pembelaan diri bersifat menghilangkan sifat 

                                                     
 54Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang- 

Undang  

tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Cet. 3. 

(Jakarta: Bina  

Aksara, 1985), h. 47.  
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melawan hukum.55 

J.E.Jonkers menerangkan dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia 

Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan 

sebagai berikut: 

a. Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. 

Maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara 

pembelaan yang dilakukan dan penerangan. Karena sesuatu persoalan yang 

tidak berarti, maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya; 

b. Pembelaan hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam 

undang-undang, yaitu mengenai dirinya atau orang lain, kesopanan atau harta 

benda diri sendiri atau kepunyaan orang lain; dan 

c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejap itu atau yang 

mengancam dengan seketika. Penyerangan yang dilawan harus memenuhi tiga 

syarat: (1) berlaku sekejab itu, (2) dalam susunan perkataan Belanda tidak ada 

perkataan “mengancam dengan seketika”. Perkataan itu ditambahkan untuk 

Hindia Belanda karena dikhawatirkan bahwa apabila tidak begitu, orang yang 

terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang direncanakan, 

terutama mengingat daerah-daerah dan perlengkapan kepolisian kurang 

lengkap.56 

                                                     
 55 Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, Pidato 

Pengukuhan,  

(Semarang, 1974), h. 34-37.  

56J.E.Jonkers, dalam Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht, Diterjemahkan oleh 

Tim  

Penerjemah Bina Aksara berjudul Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Cet. 

I, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 267-270. 
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4. Menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP) 

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

peraturan undang-undang”. Dalam kalimat ini, mula-mula H.R.. menafsirkan 

secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-

undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R., berubah dan diartikan 

dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-

undang yang umum.57 Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa 

peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu 

perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan 

itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan 

perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang 

menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas 

karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah pasal 

50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, 

perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat 

melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.58 

5. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2) 

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat 

melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain 

untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, 

                                                     
57Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed. 3, Cet. 1., (Bandung: PT  

Refika Aditama, 2003), h. 93.  

58Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan, h. 

27.  
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maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.59 

2. Alasan Penghapus Pidana yang ada Di Luar KUHP 

Di muka telah dibicarakan tentang alasan penghapus pidana yang berupa 

berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf (atau alasan penghapus kesalahan) 

yang terdapat dalam KUHP. 

Di luar undang-undang pun terdapat alasan penghapus pidana, misalnya: 

a. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya 

(tuchtrecht); 

b. Hak yang timbul dari pekerjaan (beroepsrecht) seorang dokter, apoteker, bidan 

dan penyelidik ilmiah (misalnya untuk vivisectie); 

c. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai 

suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau 

persetujuan (consent of the victim); 

d. Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming); 

e. Tidak  adanya  unsur  sifat  melawan  hukum  yang   

f. Tidak adanya kesalahan sama sekali.60  

Alasan penghapus pidana tersebut nomor 1-5 merupakan alasan 

pembenar, sedang yang tersebut nomor 6 adalah alasan pemaaf (penghapus 

kesalahan). 

 

 

                                                     
59Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, h.94-95.  

60Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan, h. 
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F. Alasan Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Islam 

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah 

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan 

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut 

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.61 Dalam syariat Islam 

pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal yaitu: 

1. Adanya perbuatan yang dilarang 

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu. 

Apabila tidak terdapat maka tidak pula terdapat pertanggung jawaban. 

Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan 

terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, Karena dasar pertanggung 

jawaban pada mereka ini tidak ada.62 Dalam hukum Islam, pertanggung jawaban 

pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan 

dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan 

dengan keadaan pembuat delik.63 

Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan 

yang mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan 

tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Seperti 

kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan 

                                                     
61A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam...h.121 

62Abdul Qadir Audah, Ensklopedia, Hukum Pidana Islam, h.135 

63Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),( Bandung: Pustaka Setia,2000),h..177 
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hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun 

dia tampak awas namun dia dalam keadaan tertidur. Maka secara hukum dia 

tidak bertanggung jawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak-anak dan seseorang dalam keadaan gila atau sakit saraf. 

1. Pembolehan perbuatan yang dilarang 

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan 

tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang 

bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau 

keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Karena orang yang 

diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukan 

untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam, contohnya 

membunuh, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang. 

 

2. Hak dan Kewajiban 

Antara hak dan kewajiban pada dasarnya adalah hal yang berbeda. 

Melakukan hak hanya bersifat boleh, sedangkan melakukan kewajiban bersifat 

harus secara mutlak. Meskipun hak dan kewajiban berbeda tetapi keduanya 

sejalan dari segi pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukannya baik 

menjalankan kewajiban maupun menggunakan hak merupakan perbuatan yang 

diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan 

dianggap sebagai hak bagi seseorang, namun dianggap sebagai kewajiban bagi 

oranglain. Misalnya: membunuh sebagai hukuman qishash adalah hak bagi wali 
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korban tapi qishash menjadi wajib bagi algojo yang ditugaskan untuk 

menjalankannya. Pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah hak bagi suami dan 

ayah, namun merupakan kewajiban bagi guru dan pengajar.64 

a. Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena meninggalkannya, 

sedangkan kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukuman karena 

meninggalkannya. 

b. Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat 

dengan syarat keselamatan, orang yang menggunakan haknya senantiasa 

bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara 

melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meningglkannya. 

Seseorang yang memiliki kewajiban tidak bertanggungjawab atas 

keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut 

tidak bisa ditinggalkannya menurut imam Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-

Syafii. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin hanbal berpendapat bahwa 

hak sama seperti kewajiban yaitu tidak terikat oleh syarat keselamatan karena 

menggunakan hak dalam batasan yang telah ditetapkan merupakan perbuatan 

yang mubah dimana tidak ada pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang 

diperbolehkan. 

Pertanggung   jawaban   pidana   dapat   hapus  karena hal-hal: 

a. yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal- hal yang bertalian dengan 

keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang Hak tidak 

mungkin dapat dijatuhi hukuman karena meninggalkannya, sedangkan 

                                                     
64Abdul Qadir Audah, Ensklopedia, Hukum Pidana Islam...h.137 
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kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukuman karena meninggalkannya. 

b. Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat 

dengan syarat keselamatan, orang yang menggunakan haknya senantiasa 

bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara 

melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meningglkannya. 

Seseorang yang memiliki kewajiban tidak bertanggungjawab atas 

keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut 

tidak bisa ditinggalkannya menurut imam Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-

Syafii. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin hanbal berpendapat bahwa 

hak sama seperti kewajiban yaitu tidak terikat oleh syarat keselamatan karena 

menggunakan hak dalam batasan yang telah ditetapkan merupakan perbuatan 

yang mubah dimana tidak ada pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang 

diperbolehkan. 

Pertanggung   jawaban   pidana   dapat   hapus  karena hal-hal yang 

bertalian dengan perbuatan atau karena hal- hal yang bertalian dengan keadaan 

pelaku. Dalam keadaan yang pertama: 

a. Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena meninggalkannya, 

sedangkan kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukuman karena 

meninggalkannya. 

b. Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat 

dengan syarat keselamatan, orang yang menggunakan haknya senantiasa 

bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara 

melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meningglkannya. 
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Seseorang yang memiliki kewajiban tidak bertanggungjawab atas 

keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut 

tidak bisa ditinggalkannya menurut imam Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-

Syafii. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin hanbal berpendapat bahwa 

hak sama seperti kewajiban yaitu tidak terikat oleh syarat keselamatan karena 

menggunakan hak dalam batasan yang telah ditetapkan merupakan perbuatan 

yang mubah dimana tidak ada pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang 

diperbolehkan.65 

Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut asbab al-ibadah 

atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang 

berkaitan dengan keadaan pelaku tersebut asbab raf’I al-uqubah atau sebab 

hapusnya hukuman. Asbab al-ibadah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang 

dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban.Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada 

umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang- orang tertentu dibolehkan 

karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. 

Misalnya, seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, 

membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya. 

Sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang ada enam macam, yaitu: 

a. Pembelaan yang sah 

b. Pendidikan dan pengajaran 

c. Pengobatan 

                                                     
65Abdul Qadir Audah, Ensklopedia, Hukum Pidana Islam h.135 
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d. Permainan olahraga 

e. Hapusnya jaminan keselamatan, dan 

f. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang 

berwajib.66 

Asbab raf’i al-uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak 

mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada 

asalnya yaitu dilarang. Tetapi karena keadaan pelaku tidak memungkinkan 

dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya 

hukuman ini ada empat macam, yaitu: 

1) Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang 

lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna 

pilihannya. 

2) Mabuk, bahwa orang yang mabuk tidak dibebani  pertanggung jawaban 

atas semua perbuatan jarimah yang dilakukannya karena pada saat itu 

akal pikirannya sedang hilang. 

3) Gila, syariat islam memandang seseorang sebagai seorang mukallaf yang 

dapat dibebani pertanggungjawaban tetapi apabila seseorang tersebut gila 

atau hilangnya akal maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. 

4) Anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua 

perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan.  

 

 

                                                     
66Ahmad Mawardi Muslich, Hukum Pidana Islam h.85 
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g. Ketentuan Hukum Pembunuhan Daya Paksa Menurut Hukum Nasional 

dan Hukum Islam 

1. Ketentuan Hukum Nasional 

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan 

darurat” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan 

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau 

ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan 

pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus 

pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan 

perbuatan melawan hukum.  

Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), 

yaitu noodwer (pembelaan Terpaksa) dan noodwer-exes (pembelaan darurat yang 

melampaui batas) terdapat dalam Pasal 39 KUHP Yang bebunyi 

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa 

untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta 

Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman 

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum 

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 

oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 

serangan itu, tidak dipidana 

Tentang Pasal 49 ayat (1) KUHP, R. Soesilo berkomentar antara lain 

bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan 

tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat: 
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a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk 

mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan 

tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara 

pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan 

yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang 

lain. 

b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan- 

kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan  dan barang 

diri sendiri atau orang lain. 

c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong- 

konyong atau pada ketika itu juga. 

Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan 

mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 

(ontslag van alle rechtsvervolging). Bukan putusan bebas alias vrijspraak. Jadi, 

hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya 

mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim67 

Disini orang boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya 

yang dirampok itu, sebab perampok telah menyerang dengan melawan hak. 

 Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa 

(noodweer) adalah : 

 

                                                     
67R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya 

Lengkap Pasal  

   Demi Pasal (Bogor: Politea, 1993), h. 64-66 
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1. Pembelaan itu bersifat terpaksa. 

2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau 

harta benda sendiri atau orng lain. 

3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat 

itu 

4. Serangan itu melawan hukum. 

Sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus 

seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui 

batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas 

(subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara 

yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus 

proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan 

menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan 

terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta 

benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. 

Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.68 

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), 

menurut Andi Hamzah ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) 

dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu 

keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela 

juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri 

sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah: 

                                                     
68 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h.158-159 
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1. pada pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer exces), 

pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. 

Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas 

itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena 

guncangan jiwa yang hebat.  Lebih lanjut maka pembelaan 

terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. 

2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, 

karena melawan hukumnya tidak ada.69 

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar 

tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan 

tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat 

sebagai berikut: 

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk 

mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus 

demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih 

baik 

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap 

kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan 

harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain 

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak 

(pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang 

                                                     
69Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h.159-160 
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yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak 

mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan 

mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika 

mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu 

dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan 

untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri 

telah menyerang dengan melawan hak 

Sedangkan mengenai noodweer exces, R. Sugandhi, S.H., menjelaskan 

bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan 

yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan 

“melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang 

membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup 

dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-

undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul 

karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah 

sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.70 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian 

apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan 

memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah 

yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri 

(noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap 

                                                     
70 R. Sugandi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Surabaya : Usaha Nasional 

Surabaya), 1980  

    h.59 
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seorang penyerang.71 

2. Ketentuan Hukum Dalam Hukum Islam 

Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suata  jalan yang sah 

untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, 

kehormatan dan harta. Akan  tetapi,  mereka  berbeda pendapat mengenai 

hukumannya.72Jadi apabila ia merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. 

Konsekuensinya apabila membela diri itu merupakan suatu hak maka seseorang 

boleh saja memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya dan hal itu 

tidak berdosa dalam memilih satu diantaranya. Namun sebaliknya apabila 

membela diri merupakan suatu kewajiban makasesorang tidak memiliki hak 

pilih dan ia berdosa ketika ia meninggalkannya. Serangan seseorang ada 

kalanya ditunjukap kepada kehormatan jiwa atau harta benda.  

Untuk membela kehormatan para ulama sepakat bahwa hukumnya ialah 

wajib, apabila seorang lelaki hendak memperkosa seorang perempua, sedangkan 

jalannya untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali 

membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Untuk membela 

jiwa para fuqaha berbeda bendapat mengenai hukumannya. Menurut mazhab 

Hanafi dan pendapat yang rajih (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i 

membela jiwa hukumnya wajib.73  

Sedangkan menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mazhab 

                                                     
71 Wirjono prodjodikoro Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung : PT. Refika 

Aditama)1980, h.87 

72Abdul Qadir audah, Ensiklopedia Hukum Pidana  Islam,  (Bogor:  PT.  Kharis ma  

Ilmu), h. 138 

73Ahmad Wardi, Muslich,Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Graha, 2005) h. 81 
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Maliki dan mazhab Syafi’i serta pendapat yang rajih (kuat) didalam mazhab 

Hanbali membela jiwa itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib.74 Orang yang 

diserang boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh pula tidak 

melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah dengan diizinkan 

maka harta menjadi halal, sedang untuk jiwa meskipun diizinkan tetap dilarang 

membunuhnya. Sebagian fuqaha  berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta 

adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau harta titipan 

atau harta orang yang diserang sendiri tetapi ada hak orang lain didalamnya, 

seperti barang jaminan (rahn) dan sewaan (ijarah).75  

Mengenai serangan dari anak kecil, orang gila danhewan, para ulama 

berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, orang 

yang diserang beradadalam  posisi membela diri, bukan dalam keadaan yang 

memaksa. Dengan demikian, apabila untuk menangkis serangan tersebut tidak  

ada jalan lain kecuali dengan membunuh mereka maka orang yang membela diri 

tidak dibebani pertanggung jawaban, baik pidana maupun perdata sebab korban 

hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.76 

Adapun hadist yang menjelaskan terkait pembunuhan karena daya paksa 

yaitu : 

دىيثى  ذََا الَْْ عْتُ سُفْيَانَ الث هوْرىيه يَُُد ىثُ بِى عَنْ قاَبوُسَ بْنى مَُُارىقٍ عَنْ أبَىيهى قاَلَ وَسَىَ
ُ عَلَيْهى وَسَلهمَ فَ قَالَ الرهجُلُ يََتْىينِى فَيُىُيدُ الِى قاَلَ ذكَ ى  للَّهى قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إىلََ النهبى ى صَلهى اللَّه رْهُ بِى

يَن قاَلَ فإَىنْ لََْ يَكُنْ حَوْلِى أَحَدٌ  قاَلَ  نْ الْمُسْلىمى رْ قاَلَ فاَسْتَعىنْ عَلَيْهى مَنْ حَوْلَكَ مى فإَىنْ لََْ يَذهكه
                                                     
74Ahmad Wardi, Muslich,Hukum Pidana Islam,h.89 

75Ahmad Wardi, Muslich,Hukum Pidana Islam, h.90 

76Marsum,Fiqih Jinayah (HPI).(Yogyakarta : PerpustakaanFak.Hukum,1989), h.168 
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لسُّلْطاَنى قاَلَ فإَىنْ نَََى السُّلْطاَنُ عَنِ ى قاَلَ قاَتىلْ دُونَ  يَن قاَلَ فاَسْتَعىنْ عَلَيْهى بِى نْ الْمُسْلىمى مى
رَةى أَوْ تََنَْعَ مَالَكَ مَالىكَ حَ  نْ شُهَدَاءى الْْخى تَّه تَكُونَ مى          

Artinya : 

Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia 

mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini, 

Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

berkata, “Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.”Beliau 

bersabda, “Nasehatilah dia supaya mengingat Allah.”Orang itu berkata, 

“Bagaimana kalau ia tak ingat?”Beliau bersabda, “Mintalah bantuan kepada 

orang-orang muslim di sekitarmu.”Orang itu menjawab, “Bagaimana kalau tak 

ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?”Beliau bersabda, “Mintalah 

bantuan penguasa (aparat berwajib).”Orang itu berkata, “Kalau aparat berwajib 

tersebut jauh dariku?”Beliau bersabda, “Bertarunglah demi hartamu sampai kau 

tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu.” (HR. An 

Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadits ini shahih menurut Al Hafizh Abu 

Thohir)77 

Hadis selanjutnya yaitu : 

يدٌ » قاَلَ :  -صلى الله عليه وسلم-نى النهبى ى عَنْ سَعىيدى بْنى زَيْدٍ عَ  مَنْ قتُىلَ دُونَ مَالىهى فَ هُوَ شَهى
يدٌ                                   «وَمَنْ قتُىلَ دُونَ أَهْلىهى أَوْ دُونَ دَمىهى أَوْ دُونَ دىينىهى فَ هُوَ شَهى

                             

Artinya : 

Dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 

bersabda, “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa 

yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh 

karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid.” (HR. Abu 

Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa 

sanad hadits ini shahih).78 

 

 

                                                     
77 HR. An Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294 
78 HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099 
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Di antara maksud syahid sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambari, 

لْْنَهةى . فَمَعْنَِ شَهىيد مَشْهُود لَهُ  مْ السهلَام يَشْهَدُونَ لَهُ بِى َنه اللَّه تَ عَالََ وَمَلَائىكَته عَلَيْهى  لِى

“Karena Allah Ta’ala dan malaikatnya ‘alaihimus salam menyaksikan orang 

tersebut dengan surga. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya.” (Syarh 

Shahih Muslim, 2: 142).79 

Imam Nawawi menjelaskan bahwa syahid itu ada tiga macam: 

1. Syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi (yang berhak 

untuk diperangi). Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala 

di akhirat. Syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. 

2. Syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di 

dunia. Contoh syahid jenis ini adalah mati karena melahirkan, mati karena 

wabah penyakit, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela 

hartanya dari rampasan, begitu pula penyebutan syahid lainnya yang 

disebutkan dalam hadits shahih. Mereka tetap dimandikan, dishalatkan, 

namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Namun pahalanya tidak 

harus seperti syahid jenis pertama. 

3. Orang yang khianat dalam harta ghanimah (harta rampasan perang), dalam 

dalil pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang 

kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu 

tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Sedangkan di akhirat, ia tidak 

mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Wallahu a’lam. (Syarh Shahih 

Muslim, 2: 142-143). 

Dapat disimpulkan bahwa Boleh membela diri ketika berhadapan dengan 

tukang begal atau tukang rampok saat tidak ada di sekitar kita yang menolong dan 

tidak ada aparat juga yang bisa menyelamatkan. Membela diri dari tukang begal 

atau tukang rampok saat itu hingga mati dicatat sebagai syahid di akhirat. 

Sedangkan untuk hukum di dunia, ia tetap dimandikan dan dishalatkan.  

                                                     
79 Syarh Shahih Muslim, 2: 142 
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a. Syarat Pembelaan diri dalam Hukum Islam 

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga 

seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu adalah 

sebagai berikut : 

1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. 

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang 

melawan hukum.Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan 

hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian 

hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau 

tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara’ tidak disebut sebagai serangan, 

seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagai tindakan pengajaran 

atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan 

terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.80 

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, penyerangan 

tidak perlu harus berupa pembuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, 

melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). 

Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya 

serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah 

dan murid- muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan 

hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban 

pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang 

diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau 

                                                     

80Abdul Qadir Audah.Ensiklopedia Hukum, h.142  
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pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada 

dalam keadaan yang terpaksa.Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan 

(serangan) diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, 

tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana.81 

2) Penyerangan harus terjadi seketika 

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang 

baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. 

Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah 

terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Dengan demikian serangan yang 

masih ditunda seperti ancaman, belum menjelma sebagai suatu bahaya yang 

perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah 

dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, 

antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman itu kepada 

pihak yang berwajib (berwenang).82 

3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan 

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara 

lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara 

pembelaan tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain untuk menolak 

serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau menolak serangan 

masih bisa menolak serangan dengan berteriak-teriak, ia tidak perlu 

                                                     
81 Abdul Qadir Audah.Ensiklopedia Hukum, h.144 

82 Marsum, fiqh jinayah.,h.168-169 

 



 

 

 

 

59 

 

 

 

menggunakan pukulan senjatatajam yang melukai, atau bahkan senjata api yang 

dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan perbuatan tersebut 

dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat 

tentang lari sebagaicara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha 

menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling 

mudah. Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan 

jalan untuk membela diri. 

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya. 

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan 

lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang 

diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan 

selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih 

berat. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, 

karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan 

belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta 

rampasannya.83 

5) Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan) 

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih 

besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas 

ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah jika serangan dapat ditolak 

                                                     
83Ahmad Mawardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Singa Gra 

fika,2004),   

    h.91  
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dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si 

penyerang maka harus bertanggung jawab atas pemukulan tersebut. Pada 

dasarnya pembelaan dirihukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada 

hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain 

dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan 

kelalaian si pembela diri.84 

b. Pembelaan Umum ( Amar Ma’ruf Nahi Mungkar) 

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau 

menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara’ 

dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan. 

c. Dasar Hukum Pembelaan Umum Al-Quran Surat Al-Imran;10 

Para fugaha berpendapat bahwa pembelaan umum atau amar ma’ruf nahi 

munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan umum 

tersebut diadakan dengan tujuan agar masyarakat berdiri diatas kebajikan dan 

pada diri individu- individu yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat 

keutamaan, sehingga dengan demikian volume jarimah dan penyelewengan 

menjadi berkurang. Akan tetapi ada sebagian fuqaha yang berbeda pendapat 

tentang ketentuan atau bataswajib tersebut. 

Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib ain 

yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban 

tersebut lebih kuat daripada kewajiban haji, karena untuk kewajiban haji 

                                                     
84 Abdul Qadir  Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h.152. 
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diisyaratkan adanya istitha’ah (kesanggupan),85 sedangkan untuk pembelaan 

umum istitha’ah tersebut tidak diisyaratkan. Dan menurut sebagian fuqaha 

pembelaan umum adalah wajib kifayah, seperti halnya jihad atau berperang yang 

diwajibkan juga atas setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus 

apabila sudah ada orang lain yang menjalankannya.86 

d. Sumber dan hukum pembelaan umum 

Ma’ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu 

diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip- prinsip umum 

syari’at Islam, seperti berakhlakul mulia, berbuat baik kepada fakir miskin dan 

sebagainya. Munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut 

syari’at Islam. Menyuruh kebaikan (amar ma’ruf) bias berupa perkataan, seperti 

ajakan untuk membantu korban gempa, pemberian kepada orang lain, dan bias  

gabungan antara ucapan dan perbuatan, seperti mengajak untuk membayar zakat 

sekaligus juga mengeluarkannya. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah 

menganjurkan (membujuk) untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang 

seharusnya diperbuat dan diucapkan sesuai dengan ketentuan syara’. Sedangkan 

melarang keburukan adalah membujuk orang lain untuk meninggalkan apa yang 

harus ditinggalkan87 

e. Syarat-syarat pembelaan Umum 

Hukum pembelaan umum adalah wajib, namun dalam pelaksanaan 

diperlukannya  syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan yang 

                                                     
85Ahmad  Hanafi,“Asas-asas hukum pidana” h.219 

86Ahmad  wardi Muslich,  Hukum Pidana Islam ,h .95 

87Ahmad  wardi Muslich,  Hukum Pidana Islam h.96 
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melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut ada lima macam yaitu: 

1. Dewasa dan berakal sehat (mukallaf) 

2. Iman 

3. Adanya kesanggupan 

4. Adil 

5. Izin (persetujuan) 
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BAB III 

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PEBUNUHAN KARENA 

DAYA PAKSA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

A. Analisis Pembunuhan Karena Daya Paksa Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Positif 

1. Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Islam 

Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-

Qur’an baik dalam surat-surat Makiyah atau Madaniyah, mengutamakan dan 

menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat. Menegur dan 

menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak diri manusia. 

Maka dari itu Al-Qur’an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik 

terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya. Kaum muslimin 

diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya. 

Salah satu penerapan keadilan adalah dibolehkannya membela diri untuk 

mempertahankan harta, jiwa, kehormatannya dari gangguan musuh. Karena 

keadilan dalam hukum Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam 

menata kehidupan setiap manusia dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, 

memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. 

Keadilan sama dengan keseimbangan yaitu dalam pembelaan terpaksa seseorang 

yang diserang oleh musuh tidak boleh member serangan yang melampaui batas 

dan sewajarnya. 

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua 

pembelaan yaitu pembelaan khusus (daf’us-sha’il) dan pembelaan umum atau 
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(dif’a asy syar’i al-am) atau yang dikenal dengan amar ma’ruf nahi 

munkar.88dengan pembelaan khusus (daf’us- shail) adalah hak (kewajiban) 

seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain dan 

harta sendiri atau harta orang lain dari serangan dari pelanggaran dan 

penyerangan yang tidak sah.89 

Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk 

menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab 

pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman.90 Pada dasarnya 

perbuatan yang melanggar hukum itu dilarang dan diharamkan oleh hukum 

Islam tetapi terdapat pengecualian yaitu bagi seseorang yang mempunyai 

karakter-karakter khusus dikarenakan kondisi seseorang atau keadaan 

masyarakat menuntut adanya pembolehan melakukan perbuatan larangan. 

seseorang yang dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang 

sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk melindungi 

dirinya atau orang lain, seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan 

mempertahankan harta. 

2. Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Positif 

Dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dengan dikenal istilah pembelaan terpaksa 

(noodweer), yang berasal dari kata nood dan weer,  Nood berarti darurat 

(keadaan) atau keadaan terpaksa, sedangkan weer berarti pembelaan, menolong 

                                                     
88Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam...h.138 
89Ahmda Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...h.86 

90Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam h.138 
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atau melepaskan dari bahaya.91 

Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum Islam dan 

KUHP. Tetapi ada persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu dalam 

KUHP maupun hukum Islam dalam pembelaan terpaksa sama-sama bertujuan 

melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk sendiri maupun untuk 

orang lain. Dalam KUHP tidak ditentukan dan dijelaskan pengertian pembelaan 

terpaksa dan apakah pembelaan merupakan hak atau kewajiban seseorang. 

Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud 

pembelaan terpaksa ini. Karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan tindak 

pidana “barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa”, dalam keadaan 

seketika itu karena adanya sifat terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat 

atau mendesak dan bukan merupakan anjuran atau perintah. 

Pembelaan terpaksa (noodweer) adalah suatu rechtsverdediging yakni 

sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut 

dipandang sebagai retchmating atau dipandang sah menurut hukum bukan 

karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, 

melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu rechtsverdediging, 

karena dengan adanya serangan kita mempunyai hak untuk melawan untuk 

melindungi diri sendiri atau orang lain.92 

Dalam noodweer mengandung asas subsidariteit yaitu harus adanya 

keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan 

kepentingan yang dikorbankan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan 

                                                     
91Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...h.470. 
92Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...h.476. 
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cara yang memberikan kerugian lebih besar pada penyerang, dengan kata 

lainpembelaan yang diberikan tidak  boleh melampaui batas.93 Dan asas 

propositionaliteit yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. 

Karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang 

bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa 

karena tidak ada jalan lain. Jadi, dalam membuktikan suatu kasus hakim harus 

benar- benar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam 

noodweer atau bukan.94 

Menurut Profesor Pompe tentang sebab-sebab mengapa seseorang yang 

didalam suatu noodweeer telah melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat 

dihukum, alasannya bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah merupakan 

haknya, yakni hak nya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan 

terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban 

sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP.95 

Jadi, pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang 

dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan 

masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam 

menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat 

kejahatan. Jadi dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan 

terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat disini bahwa rasa 

keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan noodweer 

                                                     
93Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I,(Jakarta: Sinar Grafika,2007).h.199. 

94Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...h.167. 

 
95Lamintang, Dasar Hukum Pidana di Indonesia,...h.474. 
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dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang 

penyerang. 

Menurut Profesor Pompe, masalah ada tidaknya pertanggungjawaban 

pidana diputuskan oleh hakim, menurutnya dapat dipertanggungjawabkan itu 

berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat 

dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Menurut Pompe 

selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi 

tidak dapat dipertanggungjawankan itu merupakan dasar peniada hukuman atau 

hapusnya hukuman.96pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan atau ancaman 

yang melawan hukum yang ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, 

kehormatan dan harta benda), dilakukan dalam keadaan yang terpaksa dalam 

usaha mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang 

terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.  

Perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa harus perbuatan 

yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan, adanya keseimbangan itu 

sangat penting agar seseorang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas 

perbuatannya dalam melindungi dirinya dari serangan. Dengan perubahannya 

hukum yang dahulunya pada abad-18 keadaan pembelaan terpaksa hanya 

membolehkan seseorang membela dirinya sendiri tetapi pada masa sekarang 

pembelaan terpaksa tidak hanya membela dirinya sendiri tetapi juga membela 

orang lain. Rasa keadilan harus selalu ditegakkan dalam memberikan hukuman, 

keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya 

                                                     

96Andi Hamzah.Asas-asas Hukum Pidana...hlm.154. 
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kesalahan pembuat dan hakim harus teliti dalam menjatuhkan hukumannya. 

B. Analisis Perbandingan Terhadap Pembunuhan Karena Daya Paksa Dari 

Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif 

1. Analisi Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Pengertian 

Pada dasarnya pembelaan terpaksa adalah merupakan hak atau tabiat 

ataupun naluri yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan hidupnya dan 

keselamatan baik dirinya maupun orang lain, semua hukum yang ada telah 

menetapkan berlakunyta sejak dahulu. Maka dalam hal ini hukum pidana positif 

dan hukum pidana Islam menetapkan pula tentang berlakunya pembelaan 

terpaksa tersebut sedemikian rupa, namun hal ini tentu saja didalam berlakunya 

aturan-aturan itu tidak menuntut kemungkinan terdapat perbedaan atau 

persamaan atau bahkan perluasan atau kekurangan diantara kedua hukum pidana 

tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana positif. 

Pengertian dan kedudukan tentang pembelaan terpaksa dalam hukum 

pidana positif dan dalam hukum Islam mengalami perubahan dalam perjalanan 

sejarahnya. Yang mana pada masa dahulu pembelaan diri hanya merupakan hak 

yang diambil dari hukum alami bukan dari hukum positif. Misalnya pada abad 

pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang 

menghindarkan hukuman, tetapi hanya memungkinkan disebabkan dari 

hukuman, akan tetapi pada abad ke XVIII pembelaan dianggap sebagai 

pembelaaan terpaksa (darurat) yang membolehkan seseorang untuk membela 

dirinya sendiri. Keadaan tersebut timbul sebagai akibat ketidakadanya 

perlindungan yang siap dari masyarakat (negara), kemudian dalam abad XIX 



 

 

 

 

69 

 

 

 

pembelaan diri sebagai keadaan terpksa, karena bahaya yang telah mengepung 

korban menyebabkan dia tidak mempunyai pilihan lain, karena nalurinya 

mendorong dia untuk memelihara hidupnya. Pendapat baru sekarang dalam 

hukum positif berpendirian bahwa pembelaan diri merupakan pemakaian hak 

yang diberikan Undang-undang, bahkan merupakan tugas kewajiban setiap 

orang untuk  memelihara hidupnya serta memeprtahankan diri atau hidupnya. 

Pendirian tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tersebut sesuai 

dengan apa-apa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang telah tertulis 

dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang yaitu kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1918 dan 

Secara  tersurat pembelaan terpaksa  itu diatur dalam pasal 49. Dalam hukum 

Pidana Islam kedudukannya hukum dalam pembelaan diri atau pembelaan 

terpaksa sudah disyariatkan sejak beberapa ratus  tahun sebelumnya, yakni sejak 

Islam lahir, pada masa Nabi Muhammad lahir. Sebab pembelaan diri tersebut 

merupakan salah satu ajaran Islam tentang Amar ma’ruf nahi munkar. 

Jadi pada dasarnya, pengertian pembelaan terpaksa baik dalam hukum 

pidana Islam maupun Positif tidak ada perbedaan, yaitu suatu hak dan 

kewajiban yang diberikan undang- undang kepada setiap orang untuk 

mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan baik diri sendiri maupun 

orang lain dari serangan yang melawan hukum atau masih merupakan ancaman 

orang lain dari serangan yang melawan hukum atau masih merupakan ancaman 

serangan yang berbahaya yang timbul secara mendadak dengan memakai 

kekuatan yang seperlunya atau seimbang dengan serangan itu sendiri. 
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2. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Kepentingan- 

Kepentingan Yang Harus Dibela 

Sesungguhnya pada pembelaan terpaksa dalakm KUHP dan hukum 

pidana Islam penekananya adalah terhadap kepentingan-kepentingan jiwa, harta 

benda dan kehormatan milik individu baik diri sendiri maupun orang lain, namun 

ternyata dalam hukum pidana Islam disyariatkan pula kepentingan-kepentingan 

yang berorientasi masyarakat pada umumnya, yaitu hak- hak masyarakat, 

ketertibaan dan keamanan. Perbedaaan ini disebabkan pembelaan umum atau 

amar ma’ruf nahi munkar merupakan salah satu bentuk dalam pembelaan 

terpaksa dan obyeknya kepentingan hukumnya selain kepentingan-kepentingan 

individu juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini nampak 

lebih luasnya ruang lingkup pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam 

dibanding hukum pidana positif. 

Dalam hukum pidana positif (KUHP) pembelaan terpaksa terhadap orang 

lain sama hukumnya dengan pembelaan terhadap diri sendiri, sebab pengertian 

orang lain ditafsirkan oleh para ahli hukum adalah siapa saja selain diri sendiri 

tanpa membedakan agama. Menurut R. Soesilo SH, yang dimaksud orang lain 

disini adalah siapa saja selain diri sendiri, seperti keluarga, teman dan siapa saja. 

Sedangkan dalam hukum Islam pembelaan terhadap orang lain, harta 

benda ndan kehormatan dapa disamakan dengan h ukum terhadap diri sendiri 

terbatas bagi orang-orang Islam dan kafir Dzimmy saja. Hal ini dikarenakan 

pengertian orang lain ditafsirkan para fuqaha orang Islam dan Dzimmy, sedang 

bagi orang kafir Harbi tidak diwajibkan. 



 

 

 

 

71 

 

 

 

Maka hal ini mengenai hukum dan kedudukannya masing- masing 

kepentingan dalam pembelaan terpaksa didalam hukum pidana Islam dibeda-

bedakan, yakni kepentingan jiwa dan kehormatan adalah merupakan kewajiban 

dan sedangkan kepentingan harta benda hanya merupakan hak saja. Maka dalam 

hal ini, para ahli hukum positif tidak membedakan tentang kedudukan masing- 

masing kepentingan mana yang hak atau mana yang merupakan sebuah 

kewajiban. 

3. Analisis Perbandingan dari Segi Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa 

Dalam pembelaan terpaksa menurut hukum Islam dan hukum Positif 

memiliki kesamaan dalam kriteria syarat-syarat yang diperbolehkannya adanya 

pembelaan terpksa. Diantara lain dalam hukum Islam syarat tersebut ialah 

adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi 

seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, penolakan serangan 

hanya boleh dengan kekuatan seperlunya dan melewati batas ukuran membela 

diri maksudnya disini adalah melebihi batas penyerang. Sedangkan dalam 

hukum positif syarat diperbolehkannya melakukan pembelaan terpaksa ialah 

harus adaanya serangan dimana serangan itu mengancam dengan tiba-tiba, 

serangan itu harus melawan hukum, terhadap serangan itu harus diadakan 

penyerangan setimpal, pembelaannya hanya terbatas, pembelaan harus dilakukan 

untum membela diri sendiri atau orang lain, adanya serangan yang melawan 

hukum dan seketika diantaranya serangan binatang dan serangan orang gila. 

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif nampaknya tidak 

ada perbedaan, artinya bahwa pembelaan itu harus dikarenakan terpaksa tidakada 
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jalain lain kecuali harus menolak serangan atau mengadakan perlawanan. Dapat 

disimpulkan bahwa kedua hukum tersebut memiliki kesamaan syarat-syarat 

diperbolehkannya melakukan tindakan pembelaan terpaksa. 

4. Analisis Perbedaan Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

Dalam perbedaan pembelaan terpaksa antara hukum Islam dan hukum 

Positif, terdapat dalam pengertiannya dimana hukum Islam tidak hanya 

mengatur pembelaan terpaksa dalam Istilah Islam daf’u sa-sail (pembelaan 

khusus) melaikan mengatur tentang kepentinag-kepentingan umun dif’a asy 

syar’i al-am (pembelaan umum), sedangkan dalam hukum positif hanya 

mengatur tentang pembelaan terpaksa yang terterang dalam pasal 49 ayat 1 

KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umun Sistem amar 

ma’ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP. Tetapi sistem 

amar ma’ruf nahi munkar hanya diterapkan oleh hukum positif dalam keadaan 

tertentu saja sedangkan dalam Islam dijalankan dengan seluas- luasnya. 

Maka penulis disini yang lebih dominan untuk digunakan hukum Islam 

sebagai acuan dalam tata hukum diIndonesia dan untuk dimasukanya dalan 

KUHP agar pembelaan tentang ketertiban umum mendapatkan pembelaan yang 

sama dengan pembelaan terpaksa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, 

tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, 

melainkan seseorang yang terpaksamelakukan tindak pidana dapat 

dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului 

perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap 

ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang- undang dimaafkan dan 

tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa. 

2. Bahwa pembelaan terpaksa dalam hukum Islam maupun hukum positif, 

perbedaan diantara kedua hukum tersebut. Mengenai penjelasan tentang 

pengertian pembelaan terpaksa lebih luas dalam kajian hukum Islam 

dimana dalam hukum Islam memiliki spesifikasi yang lebih luas terhadap 

pembelan terpaksa yang mana dapat melindungi jiwa, harta, kehormatan 

serta keselamatan orang lain dan kemaslahatan umum, sedangkan dalam 

hukum Positif hanya pasal 49 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP maka  tidak 

ada yang bertentangan dengan hukum Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian yang akan disampaikan oleh penulis 

diantaranya : Agar perbuatan pembelaan terpaksa (Noodweer) lebih diperhatikan 

lagi dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 
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pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang 

yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan 

moral di Indonesia. 
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