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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

       Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titk dibawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ
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 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

, hamzah ء
 Apostof 

 Ya Y Ye م

        

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungaal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَىْ 
fatḥah dan yā‟ ai a dan i 

 ىَ وْ 
fatḥah dan wau au a dan u 
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Contoh: 

 kaifa : كىيٍفىَ

 haula : ىىوٍؿىَ

 

3. Maddah 

 
      Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َل َا|...ى   ‟fatḥah dan alif atau yā ...ى
ā 

 
a dan garis di atas 

َل ًِ  kasrah dan yā‟   i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىيو

       Contoh: 

 māta : مىاتىَ       

 ramā : رىمىى       

 qilā : قِيْلَ        

يَىيوٍتيََ         : yamutū 

4. Tā’ Marbūṭah 

       Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup atau 

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

Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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       Contoh: 

 rauḍah al-aṭ fālَ: رىكيضىةيَاٍلأىطٍفىاؿًَ       

دًيػٍنىةيَالٍفىضًلىةيَ        al-mad nah al-fādilahَ: اىلٍمى

ةيَ         al-ḥikmahَ:   اىلًٍْكٍمى

5. Syaddah (Tasydid) 

      Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

َََََََContoh: 

 rabbanā : رىبػَّنىا       

 najjainā : نَىَّيػٍنىا       

 al-ḥaqq : اىلْىٍقَ        

֞  nu : نػيعِّمىَ         ima 

 aduwwun„ : عىديكَ        

َََََََJika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf َ

kasrahَ(ٌَىًى),َmaka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahَmenjadi   . 

       Contoh: 

  Ali   ukan „Aliyy atau „Aly„َ: عىلًىَ        

  Ara i   unkan „Ara iyy atau „Ara y„ : عىرىبًَ        

6. Kata Sandang  

       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 (-). 
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       Contoh: 

اىلٍشَّمٍسيََ         : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   اىلٍزىلٍزىلىةيَ      

 al-falsafah :  اىلٍفىلٍسىفىةيَ       

دَ          al-biladu :  ا لْبلَِ 

7. Hamsah  

       Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop       hanya  erlaku  agi ham ah 

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

       Contoh: 

 ta,murūna :  تىأٍميريكٍفىَ       

 ‟al-nau :  ا لْن وْعَ        

 syai‟un :  شىيٍءهَ       

 umirtu :  أيمًرٍتيَ       

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah.Namun, bila kata-kata  tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

       F  Ẓilāl al-Qur‟ān 

       Al-Sunnah qabl al-tadw n 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  



 

xiii 

 

       Contoh: 

اللهًدًيٍنيَ         d nullāhi ًََاللهًبا billāh 

       Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

اللهًىيمٍَفٍَِرىحٍْىةًَ         hum f  raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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:  

       Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

       Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓ  bi Bakkata mubārakan 

       Syahru Ramaḍān al-laẓ  unzila fih al-Qur‟ān 

       Naṣ r al-D n al-Ṭūs  

       A ū Naṣr al-Farā   

       Al-Ga āl  

       Al-munqiż min al-Ḍalāl 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‟ālā 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS.../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

       Untuk karya ilmiah berbahasa arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 

berikut: 

 صفحة = ص
 بدكفَمكاف = دَـ
عليوَكسلماللهصلى = صلعم  
عةطب = ط  
 بدكفَناشر = دف
الىَاخره\الىَاخرىا = الخ  
 خزء = خ
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ABSTRAK 

Nama : Nurlia 

NIM   : 10400116005 

Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum 

Judul Skripsi : Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis 

Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana 

Satu Keluarga Di Kota Makassar 

 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum 

dan hak asasi manusia terkait vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan 

berencana satu keluarga di kota Makassar?. Berdasarkan pokok masalah tersebut 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim 

terkait vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 

satu keluarga di kota Makassar?, 2. Bagaimana penerapan hukuman mati 

terhadapdalam kasus pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar? 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kulaitatif dengan menggunakan 

pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini 

adalah hakim ketua dari majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan 

berencana satu keluarga di kota Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara langsung dengan ketua majelis hakim yang 

mengani perkara pembunuhan berencana tersebut, serta melakukan penelusuran 

referensi terkait tindak pidana tersebut. Teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pertimbangan hakim untuk 

menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu 

keluarga di kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang dapat 

meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di 

Pengadilan Negeri Makassar beberapa alasan pemberat yaitu, korban dari 

pembunuhan berencana ini sebanyak enam orang dan salah satu korban 

merupakan anak kecil, kedua pelaku masing-masing pernah melakukan tindak 

pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang narkoba yang 

belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan secara sadar dan tanpa 

tekanan dari orang lain.     (2) Perspektif hak asasi manusia dalam penjatuhan 

vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat 

dalam pasal 28I aUndang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal 

selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan 

bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga harus 

menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHP juga masih 
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mencantumkan adanya pindana pokok yang salah satunya adalah pidana mati 

yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, maka dari itu penjatuhan vonis hukuman 

mati untuk pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar ini 

memang sudah sewajarnya. 

Implikasi penelitian ini yaitu, (1) Bagi peneliti, sekiranya proses dan hasil 

penelitian ini bisa menambah pengetahuan ilmiah dan dapat meningkatkan 

wawasan terkait penjatuhan vonis hukuman mati bagi pelaku pembunuhan 

berencana. (2) Bagi institusi, sekiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi dan referensi keilmuan dalam hal penjatuhan vonis hukuman 

mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Diharapkan Hasil penelitian ini tidak 

hanya menjadi pajangan nantinya, atau sekedar dilihat sebagai dokumen yang 

tidak penting. saya berharap ada solusi untuk penyimpanan hasil penelitian ini 

agar nantinya dapat berguna bagi orang banyak. (3) Bagi masyarakat, Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi dan 

bahan  rujukan pengetahuan untuk menambah keilmuan  tentang penjatuhan vonis 

hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. َََ penulis mengharapkan 

agar masyarakatَtetap waspada َ, karena kejahatan akan terus ada. 

Kata Kunci : Vonis Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh karena itu  tak ada satu orangpun 

yang kebal akan hukum, semua orang harus patuh dan tunduk terhadap aturan 

yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk perbuatan memiliki konsekuensi maka 

setiap perbuatan harus berdasar pada hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang 

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia.  

       Hukum memiliki beberapa tujuan, satu diantaranya adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup manusia, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri-sendiri, 

melainkan akan hidup berkelompok-kelompok atau berbangsa-bangsa, mereka 

akan saling membutuhkan dan berhubungan meski dengan keinginan dan 

keperluan yang berbeda-beda. Atas dasar tersebut tujuan hukum adalah untuk 

mengatur kedamaian manusia meski dengan keinginan yang berbeda-beda. 

       Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dikenal di Indonesia, adapun 

tujuan hukum pidana  menurut aliran klasik adalah  untuk melindungi masyarakat 

dari kejahatan, dan fungsi hukum pidana  adalah terciptanya ketertiban umum 

dengan adanya aturan yang memaksa,  manusia tak lagi semena-mena. Sebab 

segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi 
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yang harus di tanggung konsekuensinya.  

       Kejahatan merupakan masalah umum yang dari masa ke masa selalu terjadi di 

Negara kita, bagaimana kejahatan tersebut terjadi, apa penyebabnya, bagaimana 

cara mengatasinya, semua itu adalah sebuah perdebatan yang belum ada akhirnya 

dari dulu sampai sekarang. Kejahatan adalah masalah yang paling populer. 

Dimana ada manusia maka disitu pasti akan ada kejahatan, kejahatan telah 

menjadi satu kesatuan dengan manusia, sama halnya dengan hukum, yang dimana 

ada manusia disitu ada hukum, maka dimana ada hukum disitu akan ada 

kejahatan. Manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya hukum dan kejahatan.  

       Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pelaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

maupun yang diatur diluar KUHP. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam 

KUHP yaitu pembunuhan, tindak pidana pembunuhan sasaran utamanya adalah 

nyawa, dan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang 

 er unyi “Setiap orang  erhak untuk hidup dan  erhak untuk mempertahankan 

kehidupannya”. Dalam pasal 340 KUHP terdapat  e erapa ancaman hukuman  

adapun ancaman hukuman tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.  

       Dalam pasal 10 KUHP diatur beberapa jenis pemidanaan, dan diantaranya 

ada pidana mati, pidana mati merupakan pidana terberat dibandingkan dengan 

pidana yang lain, dan penjatuhan pidana mati sangat jarang untuk ditetapkan 

dalam putusan hakim. Karena pidana mati tersebut menyangkut hak hidup 

seseorang. Jika penjatuhan pidana mati hanya untuk memberi efek jera maka hal 
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tersebut lebih baik tidak dijatuhkan. Lain halnya dalam kasus-kasus berat seperti 

terorisme, narkotika, dll.  

       Vonis hukuman mati adalah putusan hakim tentang penjatuhan pidana mati 

terhadap seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari 

itu penjatuhan vonis hukuman mati tidak boleh dijatuhkan jika hanya dengan 

alasan untuk meberi efek jera terhadap pelaku, kecuali jika perilaku pelaku 

memang sangat meresahkan masyarakat. 

       Pembunuhan berencana sangat bertentangan dengan undang-undang dasar 

tahun 1945 yang didalamnya berisi tentang hak hidup, Sama halnya dengan vonis 

hukuman mati, ini juga melanggar undang-undang tersebut. Dalam pasal 28A 

sampai pasal 28I diatur tentang hak hidup yang dimiliki oleh setiap orang.  

       Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 

Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada 

kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan 

berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab 

apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak 

asasi orang lain, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1
 

       Hak asasi manusia dalam Islam suatu hak yang mutlak yang di berikan oleh 

Allah swt kepada setiap manusia yang berbeda dengan hak yang diberikan oleh 

pemerintah maupun negara yang dengan mudahnya dicabut kembali semudah saat 

memberikanya, tetapi tidak ada individu ataupun lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Dan setiap 

                                                     
1
Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 146. 
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individu wajib menghormati hak-hak tersebut dan akan mendapatkan sanksi bagi 

mereka yang melanggar atau memindahkannya.
2
 

       Dalam hak asasi menusia terdapat hak hidup, dimana hak tersebut tidak boleh 

dirampas oleh siapapun, sesuai dengan suatu prinsip moral yang yang didasarkan 

pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama 

tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Maka dari itu penjatuhan pidana 

hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup yang terdapat dalam 

hak asasi manusia. HAM yang pertama kali dianugerahkan islam diantara HAM 

lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Kecuali jika 

terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Adapun ayat yang mengatur tentang hak 

hidup seorang manusia terdapat dalam QS Al-Maidah/5:32 yang berbunyi:   

َأىكٍَفىسىادوَفَِالٍأىرٍضًَ َبىنًَِإًسٍرىائيًلىَأىنَّويَمىنٍَقػىتىلىَنػىفٍسناَبًغىيًٍَْنػىفٍسو تىبػٍنىاَعىلىىَٰ كَى َمًنٍَأىجٍلًَذىَٰلًكى
يعناَفىَ َجَىً يعناَكىمىنٍَأىحٍيىاىىاَفىكىأىنََّّىاَأىحٍيىاَالنَّاسى َجَىً كىلىقىدٍَجىاءىتػٍهيمٍَريسيلينىاََّ َكىأىنََّّىاَقػىتىلىَالنَّاسى

َفَِالٍأىرٍضًَلىميسٍرفًيوفىَ كَىثًيْناَمًنػٍهيمٍَبػىعٍدىَذىَٰلًكى إًفَّ  باًلٍبػىيػِّنىاتًَثُيََّ
Terjemahannya: 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 

 atas dalam  er uat kerusakan dimuka  umi.”
3
 

 

       Pengadilan Negeri Makassar pernah memproses kasus pembunuhan satu 

                                                     
2
Kurniati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Analisis Komperatif 

Antara HAM Dalam Islam Dengan HAM Konsep Barat (Gowa: Alauddin Press, 2011), h. 58. 
3
Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur‟an  Dan  Terjemahannya  (Surakarta:  CV.  Al-Hanan, 

2017). 
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keluarga pada tanggal 6 agustus 2018 di jalan Tinumbu lorong 116 RT. 06 RW. 

02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan pelaku atas 

nama Muhammad Ilham Agsari dan Sulkifli Amir. Majelis hakim memvonis 

kedua pelaku tersebut dengan hukuman pidana mati karena telah terbukti 

melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pembunuhan 

berencana dan penyertaan. 

       Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa lebih dalam terkait pertimbangan hakim atas vonis hukuman mati 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pandangan 

hak asasi manusia atau (HAM) atas permasalahan tersebut, oleh karena itu penulis 

mengangkat judul “Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis 

Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Di Kota 

Makassar ” 

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Analisis hukum dan hak asasi manusia 

b. Vonis hukuman mati  

c. Pelaku pembunuhan berencana  

d. Satu keluarga di kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

       Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas, maka dapat di deskripsikan 

bahwa penelitian ini dibatasi pada Analisis Hukum & Hak Asasi Manusia Terkait 
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Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana. 

       Analisis Hukum & Hak Asasi Manusia adalah pandangan hukum dan HAM 

terkait dengan penjatuhan vonis hukuman mati tersebut, apakah penjatuhan vonis 

hukuman mati tersebut melanggar  HAM atau tidak, sebagaimana dalam pasal 28 

I Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang didalamnya di jelaskan bahwa setiap 

orang itu berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, berhak untuk tidak 

disiksa dan sebagainya. Apakah penjatuhan vonis hukuman mati tersebut telah 

sesuai dengan undang-undang dan HAM membenarkan atas hal itu atau vonis 

hukuman mati ini termasuk melanggar hak hidup seseorang atau tidak. 

       Vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di 

kota Makassar yaitu terkait hal apa yang dijadikan alasan oleh hakim sehingga 

menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu 

keluarga di kota Makassar seperti, pelaku secara sadar dan tanpa paksaan dalam 

melakukan hal tersebut, pelaku telah melakukan tindak pidana lain sebelumnya, 

korban dalam kasus ini berjumlah enam orang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan pokok masalah yaitu 

bagaimana analisis hukum dan hak asasi manusia terhadap pelaku pembunuhan 

berencana satu keluarga i kota Makassar. Berdasarkan pokok masalah tersbut 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terkait vonis hukuman mati 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana satu keluarga di 

kota Makassar? 

2. Bagaimana penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana 

satu keluarga di kota Makassar dalam perspektif Hak Asasi Manusia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terkait vonis hukuman 

mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana satu keluarga 

di kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan 

berencana satu keluarga di kota Makassar dalam perspektif Hak Asasi 

Manusia.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana yang lebih khusus 

terkait pembunuhan berencana. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran di kalangan 

akademis terkait penerapan sanksi terhadap kasus pembunuhan 

berencana. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan  menjadi informasi dan referensi untuk 

calon peneliti berikutnya jika ada yang berminat meneliti kasus serupa. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini saya memerlukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian saya, yaitu: 

1. Fadli Andi Natsif, dalam bukunya Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM 

(Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional). 

Keistimewaan buku: Dalam buku ini membahas terkait segala bentuk 

kejahatan baik kejahatan nasional maupun kejahatan internasional dalam 

perspektif hak asasi manusia. Keterbatasan buku: Dalam buku ini kejahatan 

yang di bahas adalah kejahatan-kejahatan luar biasa yang menyangkut banyak 

orang, seperti kejahatan HAM berat, kejahatan genosida namun tidak 

membahas terkait penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa. Posisi 

peneliti: Dalam buku ini peneliti dapat mengetahui tentang kejahatan HAM 

dalam perspektif pidana nasional dan pidana internasional tetapi kurang 

membantu dalam penjatuhan vonis hukuman mati terhadap pelaku 

pembunuhan berencana. 

2. Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam 

Suatu Analisis Komperatif Antara HAM Dalam Islam Dengan HAM Konsep 

Barat. Keistimewaan buku: dalam buku ini membahas tentang perbedaan dari 

HAM konsep barat dan HAM dalam konsep islam. Keterbatasan buku: dalam 

buku ini tidak secara rinci menjelaskan tentang hak asasi terhadap pelaku 
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maupun korban pembunuhan berencana. Posisi penulis: Dalam buku ini 

penulis  dapat mengetahui pandangan HAM dari sudut pandang islam dan 

HAM dari sudut pandang barat dan perbedaan antarkeduanya. 

3. Menurut Widhy Andrian Pratama, dalam jurnal yang berjudul “Penegakan 

Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana” adapun yang dijelaskan 

dalam jurnalnya yaitu penegakan dan penerapan hukuman mati terhadap 

pelaku pembunuhan berencana harus diberlakukan, dengan alasan bahwa 

kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan dinilai sangat keji dan kejam selain 

membunuh para pelaku kejahatan tersebut memutilasi dan memakan daging 

korbannya dengan dasar tersebut maka hukuman mati dinilai tidak 

bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku, karena 

aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan 

tentang adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari seorang pelaku 

tindak pidana, yang mana hal tersebut tercantum dalam UU No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan di dalam Pasal 340 KUHP tidak 

menjelaskan secara detail tentang quantitas (jumlah) korban yang timbul 

akibat pembunuhan tersebut. Jadi, di pidananya para pelaku tindak pidana 

kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata 

dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu: 

kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga masyarakat dapat hidup 

tenteram, aman, dan damai tanpa adanya bayang-bayang kekhawatiran akan 

kejahatan serupa dapat terulang kembali. Adanya beberapa faktor 

penghambat yang mempengaruhi penegakan hukuman mati pada dasarnya 
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dapat memperlambat proses eksekusi sehingga menimbulkan kesan 

menunggu yang nantinya akan menjadi celah terhadap terpidana untuk dapat 

lepas dari jerat hukuman mati. 

4. Auliah Andika Rukman  dalam jurnal yang  erjudul “Pidana Mati Ditinjau 

Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM” adapun yang dijelaskan 

dalam jurnalnya yaitu Terkait dengan penegakan HAM penerapan pidana 

mati juga menimbulkan Pro dan Kontra, beberapa pihak yang kontra 

mengemukakan alasan bahwa penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk 

pelanggaran HAM dan hal ini mereka dasarkan kepada adanya International 

Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) dimana di Indonesia sendiri 

pengaturan menganai Hak untuk hidup jelas tercantum pada Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan dalam 

UU ini bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan 

kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya lebih lanjut menurut 

meraka yang kontra , penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk 

pelanggaran konstitusi (inkonstitusional) mereka berdasar kepada Bunyi pasal 

28A Undang-Undang Dasar 1945  “UUD 1945” yang  er unyi: “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.”Sedangkan pihak yang pro  eranggapan bahwa Ancaman 

hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera ,dalam hal 

kasus narkotika satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkotika 

adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelakunya. Terkait dengan 

pelannggaran HAM pihak yang mendukung pidana mati ini beranggapan 
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bahwa hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, 

namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. 

5. Samuel Agustinus, Eko Soponyono, Rahayu, dalam jurnal yang berjudul 

“Pelakasaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasidari Perspektif Hak 

Asasi Manusia” adapun yang dijelaskan dalam jurnalnya yaitu Dalam hal 

pidana mati, tidak ada perubahan yang drastis dari era orde baru menuju era 

reformasi. Di awal era reformasi, tidak banyak terjadi eksekusi mati. Pada 

masa pemerintahan Presiden Habibie, tidak dilakukan eksekusi pidana mati, 

begitu pula dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Pelaksanaan pidana mati 

baru terjadi pada pemerintahan Presiden Megawat sampai Presiden Joko 

Widodo. Adapun pelaksanaan pidana mati tersebut adalah sebagai berikut 13 

orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 

orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. HUKUMAN MATI 

       Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan 

(atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas 

seseorang akibat perbuatannya Indonesia sendiri masih memberlakukan pidana 

mati dalam hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam KUHP 

peninggalan Belanda.
1
 

       Dalam bidang pidana mati, setiap negara juga memiliki sistem hukum yang 

berbeda-beda. Pidana mati merupakan salah satu sistem bidang hukum yang di 

dalamnya memuat tentang pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi 

bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa. Namun dalam praktek yang terjadi pada 

berbagai sistem hukum itu juga sangat beragam. Di Indonesia pun sesungguhnya 

terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum. Misalnya di Indonesia saat ini 

ada hukum yang berlaku secara formal dan hukum Islam.
2
 

       Salah satu bentuk hukuman yang paling berat dalam hukum pidana adalah 

pidana mati. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan selama ratusan tahun 

oleh para pakar hukum pidana dan kriminolog hingga sekarang. Debat pro dan 

kontra terkait adanya hukuman mati, rasanya debat itu tidak akan pernah berakhir 

sampai kapanpun. 

       Banyak yang tidak setuju, tapi tidak sedikit pula yang menyatakan 

                                                     
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati (Diakses pada jam 11:18 WITA) 

2
Faisal  “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”  Legalite Jurnal 

Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. 1. No. 01, Juni 2016, h. 82. 
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kesetujuannya. Kelompok yang setuju beralasan, jika secara sadar terpidana 

melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap 

hak hidup sesamanya maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak 

hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati 

sehingga bisa menjadi efek jera. 

       Di Indonesia Pidana mati mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 

sebagaimana tercantum dalam Wetboek Van strafrecht (KUHP) yang ditetapkan 

oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 

15-732 jis. 17-497, 645 yakni W.v.S yang sudah berlaku di Hindia Belanda. 

Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 

yang delik-deliknya itu terdapat dalam pasal 10 KUHP dan ada pula delik yang 

tersebar diluar KUHP dalam wujud UU. Ketentuan itu telah ditransformasikan 

dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), bahwa negara berhak untuk 

menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati sebagai keharusan dengan 

maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban 

hukum dan kepentingan umum (A. Hamzah dan A, Sumangelipu, 1984). 

       Kasus hukuman mati, dimana Indonesia masuk pada 55 negara yang masih 

memberlakukan hukuman mati, hukuman mati menjadi salah satu pilihan 

hukuman. Bagi para pakar hukum Indonesia, hukuman mati memiliki nilai-nilai 

universal yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena 

pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang, sehingga masuk 

kategori alasan penghapus pidana pembenar (wetterlijk voorshrift).Dengan 

demikian sebenarnya membunuh, merajam, melukai bahkan menahan dalam 



14 

 

 

 

kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena 

dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi 

hukum.
3
 

Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana 

berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep ḥifẓ al-

nafs sebagaimana dikenal dalam uṣūl al-fiqh, berarti menjaga jiwa seseorang dari 

tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam 

literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer 

 elum dikenal   ahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh perada an 

Arab maupun peradaban-peradaban lainnya. Istilah al-ḥuqūq al-insān al-asās  

yang dikenal dalam fikih modern, belum dikenal pada generasi awal. Istilah ini 

muncul belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad ke-

20. Kendati demikian, materi dan substansi  HAM telah menjadi  ahasan fuqahā‟  

dengan konsep dan istilah tersendiri sesuai dengan khazanah inte lektual yang 

dimilikinya.
4
 

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan fuqahā‟ tentang al-

ḍarūriyyat al-khamsah atau biasa dikenal dengan maqāṣid al-shar‟ . Berdasarkan 

analisis fuqahā‟   ahwa tujuan syariat adalah memelihara ke e asan  eragama 

(ḥifẓ al-d n), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (ḥifẓ al-nafs),akal 

(ḥifẓ al-„aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan memelihara harta (ḥifẓ al-amwāl). 

Pemaknaan al-ḍarūriyyat al-khamsah ini dalam perspektif HAM dimaknai 

                                                     
3
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sebagai berikut: 1) Ḥifẓ al-d n, berarti hak untuk beragama dalam 

berkerpercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya. Selain itu berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban 

memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan 

sesuai dengan pilihannya; 2) Ḥifẓ al-„aql berarti hak untuk memelihara dan 

mengembangkan akal pemikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak 

memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan dan mengekspresikan hasil 

pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya dan 

kreativitas intelektual lainnya; 3) Ḥifẓ al-nafs, adalah hak untuk mendapatkan 

perlindungan keselamatan jiwa, ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup 

dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, 

keamanan dan kesejahteraan; 4) Ḥifẓ al-nasl wa ‟l-„irḍ, berarti hak untuk 

berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang 

layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan; 5) Ḥifẓ al-māl, adalah hak 

untuk memperoleh usaha dan upaya yang layak, memperoleh jaminan 

perlindungan atas hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk 

keperluan dan kesejahteraah hidupnya.
5
 

       Dalam menerapkan hukuman mati juga melalui proses hukum acara yang 

teliti. „Awdah mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan 

hukuman: pertama, rukn al-shar‟  (legalitas), kedua, rukn al-madd  (perbuatan 

pidana), dan ketiga, rukn al-adab  (kondisi pelaku). Dengan demikian apabila 

hukum acara hukuman mati memenuhi tiga kriteria yang disaratkan dalam Hukum 
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Pidana Islam di atas, maka pelaku kejahatan demi hukum harus dikenai hukuman 

mati.
6 

       Pelaksanaan pidana mati di beberapa negara di dunia sebenarnya telah 

mengalami pro dan kontra  yaitu sejak sejak dipu likasikannya  uku ”Dei Dellitti 

E Delle Pene” oleh Cesare Beccaria (1764), dan pengaruh tulisannya itu terasa 

kembali berkibar dan berpengaruh besar antara masa perang dunia I dan II yang 

mendorong bangkitnya aliran humanisme. Intinya, pengakuan eksistensi 

kemartabatan manusia akan tuntutan penghargaan hak asasi manusia, terutama 

hak atas hidup (rights to life) dan hak-hak sosial lainnya. Kaum retensionis (pro) 

merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat transcendental, dibangun dari 

conceptual abstraction, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori 

absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam 

pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan 

melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan 

kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi 

menjaga keseimbangan dalam tertib hukum. Sedangkan kaum Abolisionis (kontra) 

menyuarakan bahwa negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang. Sejak 

munculnya gerakan abolisionis ini berdampak kepada banyak negara yang 

mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati 

(Todung Mulya Lubis, 2009 : 225). 

       Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu 

yang melakukan zina muḥṣan, membunuh dengan sengaja, ḥirābah, dan murtad 
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(keluar dari Islam). Dalam hukum Islam iuga dikenal hukuman mati sebagai 

sebuah ta‟z r yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, 

misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.
7 

       Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di 

dunia, banyak pendapat yang mendukung dan juga menentang penerapan 

hukuman ini pihak yang mendukung pidana mati umumnya didasarkan pada 

alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan 

orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, dan 

dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang menentang penerapan 

pidana mati ini lazimnya menjadikan alasan bahwa hukuman mati ini 

bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak 

dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan kemudian ditemukan 

kesalahan atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim.
8
  

       Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 

undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan 

yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: pertama, pidana mati dalam KUHP 

menetapkan ketentuan pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, 

diantaranya adalah: 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) 

Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika 

permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu 

musuh waktu perang); 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala 

                                                     
7
Imam Yahya  “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid Al-Shar ‟ah Dan Keadilan”  

Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 23 No. 1, April 2013, h.95. 
8
https://media.neliti.com/media/publications/61161-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-

prespektif-sos.pdf (Diakses pada tanggal 16 november 2020 jam11:12 WITA ). 
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negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) Pasal 340 

(pembunuhan berencana); 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat atau mati); 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan 

kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) Pasal 444 (pembajakan di 

laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
9
 

       Kedua, pidana mati diluar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga 

mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1) Pasal 2 UU 

No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung 

dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang 

membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) Pasal 2 UU No. 21 

(Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana 

ekonomi; 3) Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, 

amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) Pasal l13 UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 

tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 

tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun 

1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan 

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
10

 

       Ketiga, pidana mati dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep 

rancangan KUHP, dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai 

pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa). 

Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang penting, 
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karena merupakan kompromi dari pandangan yang pro dan kontra hukuman mati. 

Dalam konsep Rancangan KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati, antara lain:13 1) Pasal 164 tentang menentang 

ideologi negara Pancasila; 2) Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden 

dan wakil presiden; 3) Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh; dan 

4) Pasal 269 tentang terorisme.
11

 

       Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh Presiden 

Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan 

hukuman mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia 

dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman 

gantung. Dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas-tegas 

menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, 

baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan 

ditembak sampai mati (pasal 1).
12

 

 

B. PEMBUNUHAN BERENCANA 

       Pembunuhan merupakan kejahatan yang bisa dikatakan sebagai salah satu 

kejahatan besar, dan sanksi atas seorang pembunuh harus setimpal dengan apa 

yang telah dilkakukannya. Apalagi jika pembunuhan itu direncanakan terlebih 

dahulu, kejahatan tersebut balasannya ialah neraka jahannam sebagaimana dalam 

firman Allah SWT. Dalam QS An-Nisa/4:93 yang berbunyi: 
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ابناَكىمىنٍَيػىقٍتيلٍَميؤٍمًنناَ َلىويَعىذى َاللَّويَعىلىيٍوًَكىلىعىنىويَكىأىعىدَّ اَفًيهىاَكىغىضًبى اَفىجىزىاؤيهيَجىهىنَّميَخىالًدن ميتػىعىمِّدن
 عىظًيمنا

Terjemahannya:  

“Dan  arangsiapa yang mem unuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya 

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta 

menyediakan a a  yang  esar  aginya.”
13

 

 

      Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP  yang bunyinya sebagai 

berikut: 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terle ih dahulu merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 

mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun.”
14

 

 

      Pengertian “dengan rencana terle ih dahulu” menurut M.v.T. pem entukan 

pasal 340 tertera se agai  erikut: “dengan rencana terle ih dahulu” memerlukan 

pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Oleh karena sudah cukup 

apabila sipelaku berfikir sejenak saja sebelum atau pada waktu  akan 

dilakukannya kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. 

       Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengemukakan “direncanakan le ih dahulu” se agai 

 erikut: “Bahwa ada suatu jangka waktu   agaimanapun pendeknya untuk 

mempertim angkan  untuk  erfikir dengan tenang.”
15

 

       Dalam hal pembunuhan dengan recana sebelumnya, haruslah memiliki waktu 

sejenak untuk berfikir dengan tenang dan memiliki waktu mempertimbangkan hal 

yang akan dilakukannya, artinya ia memiliki jeda waktu yang cukup antara sejak 
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timbulnya kehendak sampai pada dilaksanakannya kehendak. Waktu yang 

dimaksud disini relative, tidak ada jangka waktu yang pasti, intinya sejak 

timbulnya kehendak sampai dengan terlaksananya kehendak memiliki jeda, maka 

sudah dapat dikatakan pembunuhan berencana.   

       Unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah 

unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain,  perbuatan direncanakan 

terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu: perbuatan yang dilakukan itu 

dengan sengaja dan melawan hukum.
16

 

       Menurut R Soesilo  1988:241  “mengatakan direncanakan le ih dahulu”  

(voorbedabcte) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan 

pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang 

memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan 

dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang 

terpenting dalam tempo itu si pem uat “dengan tenang” masih dapat  erfikir  

yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi 

waktu itu tidak digunakannya. 

       Jika ditelaah lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang 

terkandung dalam pasal 340 KUHP didalamnya berisi tiga unsur syarat, yakni: 

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang. 

2. Waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai 

dengan pelaksanaan kehendak itu. 

3. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang. 
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       Pasal 340 KUHP termuat juga unsur “kesengajaan” hal itu mengandung 

pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letakkan di belakang unsur 

“kesengajaan” terse ut haruslah dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur 

“kesengajaan”. Harusnya dikemukakan bahwa unsur kesengajaan pada pasal 340 

KUHP adalah unsur kesengajaan dalam arti luas (Tongkat, 2003:21).
17

 

 

C. HAK ASASI MANUSIA 

1. Pengertian HAM 

       Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena 

persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang 

berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-

beda.Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia 

didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara 

eksistensial dengan Tuhannya.
18

 

       Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa 

Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang 

menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia 

adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan 

kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat 

dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan 

saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau 
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dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan 

menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi 

modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang 

berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang 

berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh 

pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
19

 

       Hak asasi manusia dalam Islam suatu hak yang mutlak yang di berikan oleh 

Allah swt kepada setiap manusia yang berbeda dengan hak yang diberikan oleh 

pemerintah maupun negara yang dengan mudahnya dicabut kembali semudah saat 

memberikanya, tetapi tidak ada individu ataupun lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Dan setiap 

individu wajib menghormati hak-hak tersebut dan akan mendapatkan sanksi bagi 

mereka yang melanggar atau memindahkannya.
20

 

       Bagi Indonesia sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 diterima oleh 

majelis umum PBB, masalah HAM bukan hal baru. Dasarnya bangsa Indonesia 

telah mengenal dan memahami HAM bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal 

tersebut dapat ditelusuri lewat sejarah perjalanan panjang perjuangan bangsa 

Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati.Misalnya, organisasi Boedi Oetomo 

yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat bdan berpendapat, 

perhimpunan Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak 
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menetukan nasib diri sendiri (the right of self-determination), dan begitu juga 

organisasi-organisasi yang lainnya.
21

 

       Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha 

Pencipta ( hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan 

apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti 

manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila 

seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memprkosa hak asasi 

orang lain, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
22

 

       Maulana A ul A‟la Maududi berpendapat bahwa dalam Islam hak asasi 

manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh 

raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali 

semudah saat memberikannya, tapi tidak ada individu yang maupun lembaga yang 

yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.
23

 

       Menurut John Loke yang merupakan filosof asal inggris berpendapat bahwa 

hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 

Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun 

didunia yang boleh mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) 

bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa 

terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. 

       Menurut Darji Darmodiharjo yang merupakan ahli filsafat hukum 

berpendapat bahwa yang di maksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak 
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Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia (Cet, 1; Bandung : PT. Alumni, 2001), h. 11. 
22

Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 146. 
23

Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum 

Pidana Internasional) (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) h. 16. 
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dasar atau hak-hak pokok yang dibawah manusia sejah lahir sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hak asasi manusia menurut Jan Materson yang 

merupakan pemikir HAM Barat yaitu hak-hak yang melekat pada setiap manusia, 

yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. 
24

 

       Menurut Soetadyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak-hak moral 

yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi 

terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia ciptaan 

Allah.
25

 

       Adapun pengertian Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Deklarasi 

Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 adalah hak-hak dasar yang melekat pada 

diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang 

Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, 

hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak 

kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh 

siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggungjawab yang  

timbul sebagai  akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. 

       Pengertian Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUHAM dan 

UUPHAM masing-masing pada pasal 1 angka 1 dirumuskan sebagai berikut: 

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

                                                     
24

Yudi Suparyanto, Deklarasi Ham Diindonesia (Klaten: Cempaka Putih, 2018) h. 2. 
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Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum 

Pidana Internasional) (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) h. 17. 



26 

 

 

 

dan martabat manusia.
26

  

       PBB menberikan pengertian dalam Deklarasi Universal HAM sebagai 

berikut: “hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai 

manusia apabila tidak ada mustahil kita hidup sebagai manusia”.
27

 

       TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM mengatakan “Hak 

Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara 

kondarti, universal dan abadi sebagai anugerahTuhan Yng Maha Esa, meliputi 

hak untu hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, 

hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang 

oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun”.
28

 

       Dewan Hamkamnas  memberikan pengertian hak asasi manusia adalah hak-

hak dasar yang melekat pada jatidiri manusia secara kodrati dan secara universal, 

berfungsi menjaga integritas keberadaanya, berkaitan dengan ha katas hidup dan 

kehidupannya , keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, 

dan kesejahteraan sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh 

diabaikan dan dirampas oleh siapapun.
29

 

       UU No. 39 tahun 1999 (Pasal 1 Butir 1) dan UU No. 26 tahun 2000 (Pasal 1 

Butir 1  mem erikan defenisi HAM se agai  erikut: “Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hak dan hakikat keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
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Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum 

Pidana Internasional) (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) h. 19. 
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Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer, 2014) h. 9. 
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Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer, 2014) h. 9. 
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Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer, 2014) h. 10. 
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dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marta at manusia”.
30

 

       Dalam Al-Qur‟an terdapat ajaran tentang hak asasi manusia yang 

menunjukkan bahwa kitab suci yang membawa moral telah menempatkan 

manusia sebagai makhluk mulia dan dan terhormat, HAM yang pertama kali 

dianugerahkan islam diantara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan 

menghargai hidup manusia. Kecuali jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. 

Ada dua ayat yang memiliki perbedaan yang sangat jelas antara pembunuhan 

yang bersifat kriminal dan pembunuhan untuk menegakkan keadilan, dalam hal 

ini pembunuhan yang untuk menegakkan keadilan hanya pengadilan saja yang 

berhak untuk memutuskan apakah orang tersebut harus kehilangan hak hidupnya 

atau tidak. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut.
31

 Q.S Al-Isra‟/17:33 yang 

berbunyi: 

َتػىقٍتػيليوا َكىلَى َبٱًلْىٍقََِّّ  ىـَٱللَّويَإًلََّ َٱلَّتًَِحىرَّ َۦكىمىنَقيتًلىَمىظٍليومناَفػىقىدٍَجىعىلٍنىاَلًوىليًِّوًََّ َٱلنػَّفٍسى
َٱلٍقىتٍلًَ َييسٍرًؼَفِِّّ كىافىَمىنصيورناَۥَإنًَّويََّ ََسيلٍطىَٰنناَفىلَى  

Terjemahannya:  

“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 pertolongan.”
32

 

       Penjelasan ayat ini terdapat dalam Tafsir Quraish Shihab yang didalamnya 

dijelaskan bahwa larangan atas membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah 
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Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer, 2014) h. 10. 
31

http://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/ (Diakses pada 

17 Desember). 
32

Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur‟an  Dan  Terjemahannya  (Surakarta:  CV.  Al-Hanan, 
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untuk dibunuh kecuali demi kebenaran seperti, misalnya, orang itu pantas untuk 

dibunuh sebagai kisas atau hukuman baginya. Barangsiapa dibunuh secara zalim, 

maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk 

menuntut balas (kisas) si pembunuhnya kepada hakim. Tetapi tidak 

diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, 

membunuh orang tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai 

pembalasan atas terbunuhnya satu orang. Sesungguhnya Allah menolongnya dan 

telah mewajibkannya untuk melakukan kisas atau memilih diyat. Maka tidak 

dibenarkan sama sekali untuk melampaui batas. Dan dalam Tafsir Jalalayn 

dijelaskan bahwa larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa 

dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kepada wali si 

terbunuh) yakni para ahli warisnya (kekuasaan) terhadap si pembunuhnya (tetapi 

janganlah ahli waris itu berlebihan-lebihan) melampaui batas (dalam membunuh) 

seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia 

membunuh si pembunuh dengan cara yang lain. (Sesungguhnya ia adalah orang 

yang mendapat pertolongan.)
33

 

2. Ruang Lingkup HAM 

       Ruang lingkup Hak Asasi Manusia menurut  Aswanto masih menjadi 

perdebatan dikalangan pemikir dan politisi. Beberapa teoritis HAM berpendapat 

bahwa HAM seharusnya dibatasi hanya pada hak-hak politik dan sipil saja. Ada 

juga yang berpendapat bahwa HAM hanya mencakupi hak-hak ekonomi saja.  
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       Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup 

berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:
34

 

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan hak miliknya; 

b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi 

dimana saja dia berada; 

c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tudak berbuat sesuatu; 

d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 

dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya; 

e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 

komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu,kecuali atas 

perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang; 

f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak amnusiawi, penghilangan paksa, dan 

penghilangan nyawa; 

g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, 

atau dibuang secara sewenang-wenang; 

h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraanya yang 

damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi,  dan 

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusiasebagaimana diatur dalam undang-undang. 
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       Kalau dianalisis isi DUHAM pada pasal 1 ayat (1), maka klasifikasi 

penghargaan HAM terdiri atas hak-hak sosial, ekonomi, dan yuridis sehingga 

setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi, ruang lingkup 

HAM tidak terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi 

hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.
35

 

       Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi 

manusia ialah hak yang telah dimiliki manusia dari Sang Pencipta semenjak ia 

dalam kandungan dan merupakan anugerah untuk setiap manusia, baik itu hak 

hidup, hak dihargai, hak dihormati, dilindungi, hak untuk bebas dan tidak boleh 

diganggu dalam kediamannya, hak atas kemerdekaanya dan hak-hak lainnya. 

Adapun ruang lingkup dari hak asasi manusia adalah setiap manusia memiliki hak 

atas perlindungan diri, keluarga serta kehormatan, harkat dan martabatnya sebagai 

manusia.  

       Adapun Undang-Undang yang mengatur terkait hak untuk hidup yaitu 

terdapat pada pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Setiap orang  erhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya” 

Diatur pula dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak 

asasi manusia yang berbunyi: 

“ 1. Setiap orang  erhak untuk hidup  mempertahankan hidup dan meningkatkan 

taraf      kehidupannya. 

2. Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin.  

3. Setiap orang  erhak atas lingkungan yang  aik dan sehat.” 
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3. Prinsip Hak Asasi Manusia 

       Manfred Nowak menyebutkan bahwa pinsip hak asasi manusia ada empat 

yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Prinsip lain yang 

juga penting adalah martabat manusia. Indonesia memberi penekanan penting 

terhadap suatu prinsip lain yaitu tanggung jawab Negara. Penjelasan masing-

masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
36

 

a. Prinsip Universal 

       Prinsip universal adalah semua orang di seluruh belahan dunia manapun, 

tidak peduli agamanya apa, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, 

tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status 

disabilitasnyamemiliki hak yang sama sebagai manusia. 

b. Prinsip Tak Terduga 

       Prinsip tak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-

sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak 

tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. 

c. Saling Bergantung 

       Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak 

tertentu akan bergantung dengan terpenuhinya hak orang lain. 

d. Saling Terkait 

       Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan 

                                                     
36

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional (Depok, Rajawali Pers, 2018) h. 25. 
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bagian tak terpisahkan dari yang lain, dengan bahasa lain seluruh kategori hak 

asasi manusia adalah satu paket atau satu kesatuan. 

e. Kesetaraan 

       Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat 

fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada 

situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Kesetaraan juga dianggap 

sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum 

kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam 

mengakses peradilan yang fair,  kesetaraan berkeyakinandan beribadah sesuai 

dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan 

hak asasi manusia.  

f. Martabat Manusia 

       Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia 

adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua 

orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika 

seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa jalani hidup dengan bermartabat. Jika 

hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. 

 

g. Tanggung Jawab Negara 

       Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah 

tanggungjawab Negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk 

memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui 
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aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konveksi 

hak asasi manusia internasional maupun domestik. Di Indonesia, kewajiban 

negara diakui secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun1999 

tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “ perlindungan. pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 

pemerintah”.
37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

       Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni yang dilakukan dengan 

melihat kenyataan langsung dilapangan  untuk mengetahui permasalahan yang 

sebenarnya terjadi kemudian dihubungkan dengan  peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. 

2. Lokasi Penelitian 

       Dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat 

penelitian, karena tempat tersebut merupakan tempat/instansi yang berkaitan 

langsung dengan masalah yang penulis bahas dalam sebuah karya ilmiah. Karena 

semua data yang di perlukan mulai dari data kepolisian, kejaksaan, sampai data 

pengadilan telah menjadi satu berkas perkara di Pengadilan Negeri Makassar, 

maka penulis memilih pengadilan tersebut sebagai lokasi penelitian. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari dari sumber 
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pertama.
1
 Adapun sumber pertama dalam penelitian ini adalah hakim di 

Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus pembunuhan berencana satu 

keluarga di kota Makassar. 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 
2
 Data ini juga bisa dikatakan 

diperoleh dari hasil kajian pustaka, seperti, peraturan perundang-undangan, 

KUHP, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel terkait, dan literatur lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

a. Penelitian Pustaka 

       Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari landasan-landasan 

teoritis dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, 

karya ilmiah dan sumber bacaan lainnya yang terkait  dengan penelitian ini. 

 

b. Penelitian Lapangan 

       Penelitian ini dilakukan langsung ditempat atau lokasi penelitian dengan cara 

wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

 

                                                     
1
Amiruddin/H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 
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C. Metode Pengumpulan Data 

       Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data 

primer di dapatkan dengan cara melakukan wawancara langsung atau penulis 

melakukan proses tanya jawab dengan majelis hakim pengadilan negeri Makassar 

yang menangani kasus tersebut. Dan adapun data sekunder didapatkan dengan 

cara menelaah buku-buku, artikel, jurnal, maupun dokumen lain yang terkait 

dengan masalah yang penulis angkat. 

D. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

alat yang digunakan yaitu: 

1. Pedoman Wawancara 

       Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dari informan yang dalam hal adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar 

yang menangani kasus pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar. 

2. Buku Catatan Dan Pulpen 

       Alat ini digunakan untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan 

yang dalam hal adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 

menangani kasus pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar. 
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3. Handphone 

       Alat ini digunakan untuk memotret atau merekam percakapan anatara peneliti 

dan informan yang dalam hal adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar 

yang menangani kasus pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar. 

E. Analisis Data 

      Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. 

Yaitu yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan atau tulisan dan perilaku 

nyata, yang diteliti dan dipelajari merupakan objek penelitian yang utuh sepanjang 

hal itu adalah sesuatu yang nyata. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERKAIT VONIS HUKUMAN 

MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

BERENCANA SATU KELUARGA DI KOTA MAKASSAR 

       Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim ketua pada 

Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini, ada empat hal memberatkan yang 

menjadi alasan mengapa vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh majelis 

hakim kepada kedua terdakwa tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Korbannya ada 6 orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil; 

2. Alasan pembunuhan tersebut adalah hutang narkoba yang belum dibayar-

bayar; 

3. Kedua korban pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; 

4.  Pembunuhan ini memang disengaja tanpa adanya paksaan dari intelektual 

deader didalamnya. Memang benar kedua pelaku di perintahkan untuk 

membunuh, namun cara pembunuhan tersebut murni rencana dari para 

pelaku.
1
 

       Keempat alasan diatas merupakan alasan majelis hakim untuk menjatuhkan 

hukuman mati terhadap kedua terdakwa tersebut, dalam kasus ini majelis hakim 

sepakat menjatuhkan hukuman mati dengan kata lain tidak ada dari majelis hakim 

yang Dissenting Opinion (DO) karena memang tidak ada alasan yang dapat 

meringankan kedua terdakwah tersebut. 

1. Amar Tuntutan 

1. Menyatakan terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan 

terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama 

melakukan pembunuhan   dengan rencana, sebagaimana diatur dan 

                                                     
1
Imam Supriyadi, hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara pada tanggal 12 

Februari 2020 di Pengadilan Negeri Makassar. 
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diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI 

Alias ILHO dan Terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA masing-

masing dengan pidana MATI  dengan perintah para terdakwa tetap berada 

dalam tahanan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 30 

cm, Tinggi 7 cm; 

 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm; 

 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm; 

 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik; 

 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml; 

 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 

864877033083052 dan 864877033083045. 

 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 

863525038949238 dan 863525038949220. 

      Dirampas untuk dimusnahkan 

 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, 

plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707 
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      Dirampas untuk Negara. 

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara; 

 

2. Amar Putusan Pengadilan Negeri 

1. Menyatakan Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho dan 

Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta 

melakukan Pembunuhan Berencana “ dalam dakwaan Alternatif 

Subsideritas Kesatu Primair; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias 

Ilho dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma masing-masing 

dengan pidana mati ; 

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

4. Menetapkan barang bukti berupa : 

 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 

30 cm, Tinggi 7 cm; 

 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm; 

 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm; 

 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik; 

 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml; 
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 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 

864877033083052 dan 864877033083045. 

 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 

863525038949238 dan 863525038949220. 

      Dirampas untuk dimusnahkan 

 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam 

putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka 

MH1JFW111FK088707 

      Dirampas untuk Negara. 

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing 

sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara; 

3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 

M  E  N  G  A  D  I  L  I  : 

1. Menerima  permohonan banding dari  Penasihat Hukum Para 

Terdakwa  tersebut; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal  11 

April  2019 Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks. yang dimohonkam 

banding tersebut; 

3. Menetapkan bahwa masa   penahanan yang telah dijalani oleh Para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
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4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; 

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

pada kedua tingkat  Pengadilan, yang untuk tingkat banding  sebesar Rp 

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);             

       Setelah menelaah putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri Makassar 

maupun Pengadilan Tinggi Makaasar berserta pertimbangan atas pengajuan 

tuntutan tersebut, menurut penulis penjatuhan pidana mati tersebut memang 

sudah sepantasnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 340 KUHP 

tersebut terdapat tiga macam pemidaan namun hakim menyepakati menjatuhkan 

hukuman mati yang merupakan pidana tertiggi dari dua jenis pemidaan lain yang 

terdapat dalam pasal tersebut. 

       Pembunuhan merupakan kasus berat, bukan hanya dalam pandangan hak 

asasi manusia saja di benarkan dalam Islam juga sangat dibenarkan. Dalam 

ajaran Islam jika seseorang membunuh maka hukumannya adalah kisas, pelaku 

tersebut juga di bunuh seperti yang dilakukannya kepada korban. Allah SWT 

melaknat orang yang membunuh sesama manusia juga murka kepadanya dan 

memastikan bahwa dia akan kekal di neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam 

QS An-Nisa/4:93 yang berbunyi: 

َاللٌَٰويَعىلىيٍوًَكىلىعىنىويَكىاىعىدََّ اَفًيػٍهىاَكىغىضًبى اَفىجىزىاۤؤيهيَجىهىنَّميَخىالًدن ابناََلىويَكىمىنٍَيػَّقٍتيلٍَميؤٍمًنناَم تػىعىمِّدن عىذى
 عىظًيٍمنا

Terjemahannya:  

“Dan  arangsiapa yang mem unuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya 

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta 
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menyediakan a a  yang  esar  aginya”.
2
 

 

       Merampas nyawa orang lain bukan perkara yang kecil, hukuman mati 

merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan tersebut. Dalam kasus ini 

korban yang terbunuh berjumlah enam orang dan pelaku sebanyak dua orang, 

jadi sangat dibenarkan jika majelis hakim menyepakati untuk penjatuhan pidana 

tersebut, apalagi kedua pelaku tersebut masing- masing pernah melakukan tindak 

pidana sebelumnya. 

 

 

 

B. PENERAPAN VONIS HUKUMAN MATI DALAM KASUS 

PEMBUNUHAN BERENCANA SATU KELUARGA DI KOTA 

MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

       Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena 

persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang 

berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-

beda.Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia 

didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara 

eksistensial dengan Tuhannya.
3
 

       Maulana A ul A‟la Maududi  erpendapat  ahwa dalam islam hak asasi 

manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan 

oleh raja-raja atau majelis- majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut 

                                                     
2
 Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur‟an  Dan  Terjemahannya  (Surakarta:  CV.  Al-Hanan, 

2017). 
3
Al-Hakim, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2012), h. 60.  
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kembali semudah saat memberikannya, tapi tidak ada individu yang maupun 

lembaga yang yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan 

oleh Tuhan.
4
 

       Di dalam perkembangan dunia globalisasi dewasa ini sebenarnya persoalan 

HAM tidak lagi terpola berdasarkan pemahaman Barat (liberalindividualism) 

dan sosialisme, tapi sudah mengarah kepada pemahaman yang sifatnya 

manusiawi (universal). Pemahaman manusiawi menurut Safroedin Bahar10 

mengarah pada konsep moderen tentang HAM. Secara umum konsep moderen 

tentang HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia 

yang bila tidak ada, mustahil seseorang akan hidup sebagai manusia. Konsep 

moderen ini sangat jelas tergambar dalam DUHAM. Instrumen hukum 

internasional tentang HAM ini menjadi standar umum.
5
 

       Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di indonesia terdapat 

berbagai macam jenis hukuman, satu di antaranya ialah hukuman mati. 

Hukuman mati (death penalty) merupakan jenis hukum yang paling tua di dalam 

sejarah kehidupan masyarakat, disamping hukuman penjara, samping itu juga 

posisi hukuman mati berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu 

dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan secara alternatif, juga 

didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan 

diadakannya hukum pidana  se agai salah satu sarana  “Ke ijakan Kriminal” 

                                                     
4
Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum 

Pidana Internasional) (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) h. 16. 
5
Fadli Andi Natsif, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum 

Indonesia, Jurnal Al-Risalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 12, No. 1 (1 

Mei 2019), h. 149. 
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dan “Ke ijakan Sosial”   hukuman mati pada hakekatnya memang bukanlah 

sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan 

memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukum mati hanya bisa di jadikan sebagai 

sarana yang bersifat pengecualian. Indonesia termasuk ke dalam 63 negara yang 

dalam hukum positifnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka 

tindak pidana kriminal tertentu (extra ordinary crime).
6
 

 Hukuman mati sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. 

Mengingat  ahwa adanya pandangan “hukum kodrat” yang menyatakan  ahwa 

hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat 

dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk oleh 

negara. Merampasnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Pada titik mengerikan 

inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Sebagai hak yang 

dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski 

atas nama Tuhan sekalipun. Kewenangan mencabut hak hidup seseorang dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, tak 

berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas 

melanggar hak untuk hidup.
7
 

 Dalam kajian teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh D.F Schelten, 

harus dibedakan antara hak asasi (mensenrechten) dan hak dasar (groundrechten). 

Menurutnya hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia konsekuensi sebagai 

manusia, sehingga tugas negara sebagai pengawal (guidance) tidak boleh 

                                                     
6
Widhy Adrian Pratama  “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan 

Berencana”. SIGN Jurnal Hukum. Vol. 1  No. 1  Septem er 2019  h. 29-41. 
7
https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-

dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia. 
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mengurangi dan menghalangi hak itu dalam sebuah regulasi karena bersifat 

universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam pasal 28I UUD  1945. 

Berebeda dengan hak dasar, merupakan hak yang melekat dalam diri manusia 

konsekuensi sebagai warga negara. Tugas dan peran negara terhadap hak ini 

sebagai regulator (pengatur). Dengan demikian bisa saja negara membuat aturan 

atau regulasi untuk membatasi hak tersebut.
8
 

 Dalam hal pembunuhan berencana didalamnya terdapat tiga bentuk 

pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP yaitu sebagai 

berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terle ih dahulu merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 

mati atau dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 

dua puluh tahun”.
9
 

       Penjatuhan hukuman mati memang bertentangan dengan pasal 28I Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

“ 1  Hak untuk hidup  hak untuk tidak disiksa  hak kemerdekaan pikiran da hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”
10

 

       Pasal diatas memang dengan tegas menerangkan setiap orang berhak untuk 

                                                     
8
Fadli Andi Natsif  “Payung hukum bacaleg mantan koruptor”  dalam Majalah konstitusi 

akhir sengketa pilkada 2018, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi),  h. 8. 
9
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

10
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945. 
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hidup namun pada pasal selanjutnya juga menerangkan bahwa setiap orang juga 

berhak untuk menghormati hak hidup orang lain,  sebagaimana yang tertera pada 

pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

“ 1  setiap orang waji  menghormati hak asasi manusia lain dalam terti  

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untu memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
11

 

       Penerapan hukuman mati pada dasarnya memang melanggar pasal 28I 

Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap 

manusia memiliki hak untuk hidup, untuk tidak disiksa dan seterusnya, namun 

dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan pula bahwa setiap orang 

wajib menghormati hak asasi manusia lain. 

       Kasus pembunuhan berencena satu keluarga di Makassar ini sudah 

sewajarnya di jatuhkan vonis hukuman mati, atas dasar pertimbangan yang jelas 

melanggar hak asasi manusia lain. Dalam kasus ini pelaku berjumlah dua orang 

ini telah membunuh enam orang dan salah satu korban pembunuhan tersebut 

merupakan anak-anak, dengan cara membakar rumah korba tersebut.  

       Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aturan umum 

yang terdapat pada Pasal 10 juga masih mencantumkan adanya pidana mati, maka 

dalam hal ini penjatuhan pidana mati masih dapat diterapkan dalam kasus 

pembunuhan berencana ini. 

       Dalam agama Islam juga diperkenankan untuk mengkisas pelaku 

pembunuhan dengan ketentuan atau dengan syarat bahwa kisas tersebut tidak 

                                                     
11

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945 
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dilakukan secara berlebihan atau melampaui kesalahan yang di lakukan oleh 

pelaku, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al- Isra‟17/33 yang  er unyi: 

َتػىقٍتػيليوا َكىلَى َٱلَّتًََِّ  َٱلنػَّفٍسى َبٱًلْىٍقِّ ىـَٱللَّويَإًلََّ سيلٍطىَٰنناََۦكىمىنَقيتًلىَمىظٍليومناَفػىقىدٍَجىعىلٍنىاَلًوىليًِّوًََّ َحىرَّ
َٱلٍقىتٍلًَ َييسٍرًؼَفِِّّ كىافىَمىنصيورناَۥَإنًَّويََّ َفىلَى  

Terjemahannya:  

“Dan janganlah kamu mem unuh 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 pertolongan”.
12

 

       Penjelasan ayat ini terdapat dalam Tafsir Quraish Shihab yang didalamnya 

dijelaskan bahwa larangan atas membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah 

untuk dibunuh kecuali demi kebenaran seperti, misalnya, orang itu pantas untuk 

dibunuh sebagai kisas atau hukuman baginya. Barangsiapa dibunuh secara zalim, 

maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk 

menuntut balas (kisas) si pembunuhnya kepada hakim. Tetapi tidak 

diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, 

membunuh orang tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai 

pembalasan atas terbunuhnya satu orang. Sesungguhnya Allah menolongnya dan 

telah mewajibkannya untuk melakukan kisas atau memilih diyat. Maka tidak 

dibenarkan sama sekali untuk melampaui batas. Dan dalam Tafsir Jalalayn 

dijelaskan bahwa larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa 

dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kepada wali si 

terbunuh) yakni para ahli warisnya (kekuasaan) terhadap si pembunuhnya (tetapi 

                                                     
12

Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur‟an  Dan  Terjemahannya  (Surakarta:  CV.  Al-Hanan, 

2017). 
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janganlah ahli waris itu berlebihan- lebihan) melampaui batas (dalam membunuh) 

seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia 

membunuh si pembunuh dengan cara yang lain. (Sesungguhnya ia adalah orang 

yang mendapat pertolongan.) 

       Sebuah hadist dari Aisyah menerangkan bahwa membunuh orang tanpa sebab 

tidak dihalalkan dalam islam dan dalam hadist ini juga diterangkan bahwa orang 

yang membunuh seseorang dengan sengaja juga dapat dibunuh. Adapun hadistnya 

yaitu sebagai berikut: 

َ َعىائًشىةىرىضًىى َرىسيوٍؿيَاللهيكىعىنٍ َميسٍلًموَاللهيصىلَّىاللهًعىنػٍهىاعىنٍ َقػىتٍلي ل  َقىلى)لَىيَىً َكىسىلَّمى عىلىيٍوً
َفػىيػيرٍخىميَ،كىرىخيلهَيػىقٍتيليَميسٍلًَ َمُيٍصىنه :زىافو ثًَخًصىاؿو ىثىلَى افػىيػيقٍتىلي،كىرىخيلهَيَىٍريجيَاًلََّباًًحٍدى مناَميتػىعىمِّدن

َفػىييحىارًبيَ َاٍلًَسلَىًـ َاللهىمًنى َاٍلَىرٍضً(َرىكىاهيَاىبػيوٍدىاكيدىكىنَّسىاَئًى  َاىكٍيػينػٍفىىَمًبى كىرىسيوٍلىويَفػىيػيقٍتىليَاىكٍييصٍلىبي
 كىصىحَّحىويَالْىٍاكًميَ

Terjemahan: 

Dari „Aisyah ra. Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: tidak halal 

membunuh orang islam kecuali disebabkan salah satu dari tiga 

perkara yaitu: “ Pe ina yang sudah  erkeluarga lalu dirajam dan 

pembunuh yang membunuh dengan sengaja, lalu dibunuh serta orang 

yang keluar dari islam yang menentang Allah dan Rasulnya lalu 

dihukum mati  atau di sali   atau di uang”.  Hadist diriwayatkan 

oleh Imam A u Daud  Imam Nasa‟i  Imam Hakim menyatakan 

shahihnya.
13

 

       Setelah menelaah penjelasan ayat dan hadist diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam hukum islam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku 

pembunuhan berencana yang menewaskan enam orang sudah benar. 

 

 

                                                     
13

Al Hafzh Ibn Hajar Asqalani, terjemah bulugul maram (Surabaya: PT Karya Toha 

Putra, 1985) h. 596. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

       Setelah selesainya penyusunan materi skripsi ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis 

hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di 

kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang dapat meringankan 

hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan 

Negeri Makassar beberapa alasan pemberat yaitu, korban dari 

pembunuhan berencana ini sebanyak enam orang dan salah satu korban 

merupakan anak kecil, kedua pelaku masing-masing pernah melakukan 

tindak pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang 

narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan 

secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. 

2. Dalam perspektif hak asasi manusia memang penjatuhan vonis hukuman 

mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam 

pasal 28I aUndang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal 

selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga 

dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut 

juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHP juga 

masih mencantumkan adanya pinda pokok yang salah satunya adalah 

pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, serta dalam agama Islam 
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terdapat ayat yang menetang pembunuhan, menjanjikan neraka jahanam 

terhadap pelaku dan menghalalkan kisas atau perbuatan serupa terhadap 

pelaku sebagaimana yang tertera dalam QS Al- Isra‟17/33. maka dari itu 

penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana satu 

keluarga di kota Makassar ini memang sudah sewajarnya.  

 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Bagi peneliti, sekiranya proses dan hasil penelitian ini bisa menambah 

pengetahuan ilmiah dan dapat meningkatkan wawasan terkait penjatuhan 

vonis hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana. 

2. Bagi institusi, sekiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan referensi keilmuan dalam hal penjatuhan vonis hukuman 

mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Diharapkan Hasil penelitian ini 

tidak hanya menjadi pajangan nantinya, atau sekedar dilihat sebagai 

dokumen yang tidak penting. saya berharap ada solusi untuk 

penyimpanan hasil penelitian ini agar nantinya dapat berguna bagi orang 

banyak. 

3. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

dijadikan sebagai referensi dan bahan  rujukan pengetahuan untuk 

menambah keilmuan  tentang penjatuhan vonis hukuman mati terhadap 

pelaku pembunuhan berencana. َََ penulis mengharapkan agar masyarakat 

tetap waspad a,َ karena kejahatan akan terus ada. 
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