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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Analisa Ayat-Ayat Qis}a>s}  Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa’di 

Dalam bab sebelumnya, peneliti telah mengkaji ayat-ayat qis}a>s}  dalam 

al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep hukuman qis}a>s}. Sekarang, peneliti 

akan mengambil sudut pandang dari Syaikh al-Sa'di dalam karyanya yang 

berjudul Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Kala>m al-Manna>n. 

1. Q. S. al-Baqarah ayat 178 

 

نثاىٰ بِِلْنُثاىٰۚ  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ الْقِصااصُ فِ الْقات ْلاىۖ  الْْرُُّ بِِلْْرُِ  واالْعابْدُ بِِلْعابْدِ واالُْ  (
إلِايْهِ بِِِحْساانٍۗ  ذاٰلِكا تَاْفِيفٌ مِ ن رَّبِ كُمْ  فامانْ عُفِيا لاهُ   فاات بِااعٌ بِِلْماعْرُوفِ واأادااءٌ  مِنْ أاخِيهِ شايْءٌ 

ابٌ أاليِمٌ   ) واراحْْاةٌۗ  فامانِ اعْتاداىٰ ب اعْدا ذاٰلِكا ف الاهُ عاذا
Syaikh al-Sa’di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: 

ُسااوااةُ فِيهِ،  تُ يم
ؤمِنِينا، بأنَّهُ ف اراضا عليهم }الْقِصااصُ فِ الْقات ْلاى{ أي: الم

ُ
 تعالى على عِباادِهِ الم

قْتُول، إقااماةً للعادْلِ والقِسْطِ بايْنا العِبااد. وت اوْجِيهُ  
ا
وأنْ يُ قْتالا القااتِلُ على الصِ فاةِ، التي ق اتالا عليها الم

بُ عالايْهِم كُلُّهُمْ، حتى أاوْليِااءُ القااتِلِ حتى القااتِلُ الِخطاابِ لعُِمُومِ ا ؤمِنِينا، فيهِ داليِلٌ على أنَّهُ يَاِ
ُ
لم

قْتُول، إذا طالابا القِصااصا وتَاْكِينُهُ من القااتِل، وأنَّهُ لا يَاُوزُ لهم أنْ يَاُولُوا  
ا
بنِ افْسِهِ إِعااناةُ والِِ  الم

، و  ا الْادِ  نْ اعُوا الوالَِّ من الاقْتِصااص، كما عليه عااداةُ الجااهِلِيَّةِ، ومانْ أاشْب اهاهُمْ من إِيوااءِ  بايْنا هاذا يما
حْدِثِينا. 

ُ
 الم

{ يادْخُلُ بِانْطوُقِهاا، الذَّكارُ بِِلذَّكارِ، }واالْنُْ ثاى بِِلْنُْ ثا    ا ت افْصِيلا ذلك فقال: }الْْرُُّ بِِلْْرُِ  ى{  ثم باينَّ
مًا على مافْهُومِ قوله: "النُْ ثاى بِِلنُْ ثاى"  والنُْ ثاى بِِلذَّكارِ، والذَّكارُ بِِلنُْ ثاى، فياكُونُ مانْطوُقُ هاا مُقادَّ

ع دالالاةِ السُّنَّةِ، على أنَّ الذَّكارا يُ قْتالُ بِِلنُْ ثاى، وخاراجا من عُمُومِ هذا الاب اواان وإنْ عالاوْا، فلا م
نِ بِِلْوالادِ، لِوُرُودِ السُّنَّةِ بذلك، مع أنَّ فِ قوله: }الْقِصااصُ{ ما يادُلُّ على أنَّهُ لايْسا من  يُ قْتالاا
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نْ اعُهُ من القاتْ  لِ لِوالادِهِ العادْلِ، أنْ يُ قْتالا الواالِدُ بِوالادِهِ، ولِانَّ فِ ق الْبِ الواالِدِ من الشَّفاقاةِ والرَّحْْاةِ، ما يما
ا من الوالادِ له. لٍ فِ عاقْلِهِ، أو أاذِيَّةٍ شادِيداةٍ جِدًّ  إلا بِسابابِ اخْتِلاا

ؤمِنِينا خااصَّةً. وأيضًا ف الايْسا   
ُ
وخاراجا من العُمُومِ أيضًا، الكاافِرُ بِِلسُّنَّةِ، مع أنَّ الآياةا فِ خِطاابِ الم

تُ هُماا أو  قِيما بِعادُو هِِ، والعابْدُ بِِلعابْدِ، ذاكاراً كان أو أنُْ ثاى، تاسااواتْ  يُ قْتالا والُِّ اِلله  العادْلِ أنْ  من 
، لا يُ قْتالُ بِِلعابْدِ، لِكاوْنهِِ غايْْا مُسااوٍ له، والنُْ ثاى بِِلنُْ ثاى، اخْت الافاتْ،   ودالَّ بِافْهُومِهاا على أنَّ الْرَُّ

زْ ق اتْلا الرَّجُلِ بِِلْمارْأاةِ، وت اقادَّما واجْهُ ذلك.   أاخاذا بِافْهُومِهاا ب اعْضُ أاهْلِ العِلْمِ ف الامْ يَُِ

ا قال:    ياةا بادالٌ عنه، فالِهاذا وفِ هاذِهِ الآياةِ داليِلٌ على أنَّ الاصْلا وُجُوبُ القاوادِ فِ القاتْلِ، وأنَّ الدِ 
ياةِ، أو عافاا ب اعْضُ  قْتُولِ عن القااتِلِ إلى الدِ 

ا
}فامانْ عُفِيا لاهُ مِنْ أاخِيهِ شايْءٌ{ أي: عافاا والُِّ الم

ياةِ إلى الوالِِ .   الاوْليِااءِ، فإنَّهُ  ياةُ، وتاكُونُ الِخيْااةُ فِ القاوادِ واخْتِياارِ الدِ  بُ الدِ  ياسْقُطُ القِصااصُ، وتَاِ
قْتُولِ[ أنْ ي اتَّبِعا القااتِلا }بِِلْماعْرُوفِ{ من غيْ أنْ 

ا
فإذا عافاا عنه واجابا على الوالِِ ، ]أي: والِِ  الم

لاهُ ما  ، ولا يَُْرجُِهُ. وعلى القااتِلِ }أادااءٌ    يُشِقَّ عليه، ولا يَُامِ  لا يطُِيقُ، بالْ يَُْسِنُ الاقْتِضااءا والطَّلابا
إلِايْهِ بِِِحْساانٍ{ من غيْ ماطْلٍ ولا ن اقْصٍ، ولا إِسااءاةٍ فِعْلِيَّةٍ أو ق اوْليَِّةٍ، ف اهالْ جازااءُ الِإحْساانِ إليه 

اءِ، وهذا ماأْمُورٌ به فِ كُلِ  ما ث اباتا فِ ذِمامِ النَّاسِ لِلِإنْساانِ، بِلعافْوِ، إلا الِإحْساانُ بُِِسْنِ القاضا 
 ماأْمُورٌ من له الْاقُّ بِِلِات بِااعِ بِلمعروف، ومن عليه الْاقُّ، بِلادااءِ بِِِحْساانٍ 

ياةِ، وأاحْسانُ من ذلك  وفِ قوله: }فامانْ عُفِيا لاهُ مِنْ أاخِيهِ{ ت ارْقِيقٌ وحاثٌّ على العافْوِ إلى الدِ 
ُراادا بِلُخُوَّةِ هنا أُخُوَّةُ 

العافْوُ مَاَّانًً. وفِ قوله: }أاخِيهِ{ داليِلٌ على أنَّ القااتِلا لا ياكْفُرُ، لنَّ الم
اعااصِي التي هي دُونا الكُفْرِ، لا ياكْفُرُ  الِإيماانِ، فلم يَاْرجُْ بِ

بِ أاوْلىا أنْ ساائرِا الم لقاتْلِ منها، ومن بِا
احْت اقانا دامُ  ب اعْضُهُمْ،  قْتُولِ، أو عافاا 

ا
الم أاوْليِااءُ  إِيماانهُُ. وإذا عافاا  ي ان ْقُصُ بذلك  ا  فااعِلُهاا، وإنََّّ بها 

هُمْ ومِنْ  مِن ْ { أي: بعد   القااتِلِ، وصاارا ماعْصُومًا  ب اعْدا ذالِكا اعْتاداى  ا قال: }فامانِ  غايْْهِِمْ، ولِهاذا
افِئً  مُهُ، فيُ ؤْخاذُ مما ت اقادَّما، لنَّهُ ق اتالا مُكا لُهُ وعادا ابٌ أاليِمٌ{ أي: فِ الآخِراةِ، وأما ق ات ْ ا العافْوِ }ف الاهُ عاذا

لُهُ بذلك. وأما من فاسَّرا العاذاابا الاليِما  ُ له، فياجِبُ ق ات ْ  بِلقاتْلِ، فإنَّ الآياةا تادُلُّ على أنَّهُ ي ات اعاينَّ
لُهُ، ولا يَاُوزُ العافْوُ عنه، وبذلك قال ب اعْضُ العُلامااءِ والصَّحِيحُ الول، لنَّ جِنااي اتاهُ لا تازيِدُ  ق ات ْ

 .65على جِنااياةِ غايْْهِِ 

 
65 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya yang 

beriman, bahwa Dia mewajibkan kepada mereka {الْقِصااصُ فِ الْقات ْلاى} 

“qis}a>s}  berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh” yaitu 

kesetaraan dalam hal ini dan bahwa pembunuh harus dibunuh 

dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada yang dibunuh, 

untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan di antara hamba-hamba-

Nya. Penyampaian ini ditujukan kepada seluruh orang yang beriman 

yang menunjukkan bahwa hal ini wajib bagi mereka semua termasuk 

keluarga pembunuh dan bahkan pembunuh itu sendiri untuk 

membantu keluarga korban jika mereka meminta qis}a>s}  dan 

memungkinkan mereka untuk melakukan qis}a>s}, dan tidak 

diperbolehkan bagi mereka untuk menghalangi pelaksanaan 

hukuman ini dan mencegah keluarga korban dari melakukan qis}a>s} 
seperti kebiasaan zaman jahiliah dan orang-orang yang menyerupai 

mereka dalam melindungi pelaku kejahatan.  

Kemudian Allah menjelaskan rinciannya dengan berfirman { لْْرُُّ  ا
 Pria dengan pria” yang mencakup pria dengan pria“ {بِِلْْرُ ِ 

 Wanita dengan wanita”  wanita dengan wanita, pria” {واالْنُْ ثاى بِِلْنُْ ثاى}

dengan wanita, dan wanita dengan pria. Ini menunjukkan bahwa 

seorang pria juga dapat dibunuh jika dia membunuh seorang wanita. 

Namun, ada pengecualian untuk orang tua dan seterusnya ke atas 

bahwa mereka tidak dibunuh jika membunuh anak atau cucunya, 

karena ada Sunnah yang menetapkan hal itu. Hukum qis}a>s} 
menunjukkan bukanlah suatu keadilan untuk membunuh orang tua 

karena membunuh anaknya, karena kasih sayang dan rahmat dalam 

hati orang tua mencegahnya melakukan pembunuhan kecuali karena 

gangguan mental atau kedurhakaan anaknya terhadap dirinya. 

Pengecualian lainnya adalah orang kafir, karena ayat ini khusus 

ditujukan kepada orang-orang beriman. Tidak adil membunuh wali 

Allah dengan musuh-Nya, atau orang merdeka dengan budak, karena 

mereka tidak setara. Beberapa ulama berpendapat bahwa pria tidak 

boleh dibunuh karena membunuh wanita, tetapi pandangan ini 

kurang kuat. 

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah wajibnya qis}a>s}  
(pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan, dan diyat (ganti 

rugi) adalah pengganti dari qis}a>s}. Oleh karena itu, Allah berfirman 

 Maka barang siapa yang mendapatkan” {فامانْ عُفِيا لاهُ مِنْ أاخِيهِ شايْءٌ }

pemaafan dari saudaranya” yang berarti jika keluarga korban 

memaafkan pembunuh dan menerima diyat, atau jika sebagian dari 
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mereka memaafkan, maka qis}a>s  }gugur dan diyat menjadi wajib. 

Pilihan untuk qis}a>s}  atau menerima diyat ada di tangan keluarga 

korban. Jika mereka memaafkan, maka keluarga korban wajib 

mengikuti (kesanggupan) si pembunuh dengan cara yang baik, tanpa 

memberatkannya, dan tidak menuntut lebih dari yang mampu ia 

bayar. Pembunuh juga harus membayar dengan baik, tanpa 

menunda, mengurangi, atau berbuat buruk. 

Dalam firman-Nya { ِأاخِيه مِنْ  لاهُ  عُفِيا   terdapat kelembutan dan {فامانْ 

dorongan untuk memaafkan dengan menerima diyat, dan yang lebih 

baik adalah memaafkan tanpa meminta diyat. Firman-Nya { ِأاخِيه} 

menunjukkan bahwa pembunuh tidak menjadi kafir, karena yang 

dimaksud adalah saudara dalam iman, sehingga tidak keluar dari 

iman karena membunuh, dan terlebih lagi bahwa dosa-dosa selain 

kekafiran tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir, tetapi 

mengurangi keimanannya. Jika keluarga korban atau sebagian dari 

mereka memaafkan, maka darah pembunuh menjadi terlindungi dari 

mereka maupun orang lain. Oleh karena itu, Allah berfirman { ِفامان
ذالِكا  ب اعْدا   ”Barang siapa yang melampaui batas setelah itu” {اعْتاداى 

yaitu setelah pemaafan, { ٌأاليِم ابٌ   Maka baginya siksa yang”{فلاهُ عاذا

perih” yaitu di akhirat. Mengenai apakah dia harus dibunuh atau 

tidak, itu diambil dari penjelasan sebelumnya, karena dia telah 

membunuh orang yang setara dengannya, maka dia harus dibunuh. 

Namun, ada pendapat yang menafsirkan azab yang pedih dengan 

pembunuhan, dan ayat ini menunjukkan bahwa pembunuh harus 

dibunuh dan tidak boleh dimaafkan. Pendapat yang lebih kuat adalah 

yang pertama, karena kejahatannya tidak lebih besar dari kejahatan 

yang lainnya.” 

Dalam hukum Islam, qis}a>s}  merupakan salah satu bentuk penegakan 

keadilan yang diberlakukan dalam kasus pembunuhan. Ayat yang menjadi 

landasan hukum qis}a>s} terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 178.66 Tafsir ini 

memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana qis}a>s}  diterapkan, siapa 

yang terkena hukum tersebut, dan bagaimana alternatif lain seperti 

 
66 Khairul Hamim, Fikih Jinayah, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 255. 
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pemberian diyat (tebusan) bisa dipilih oleh keluarga korban. Melalui analisis 

ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam konsep qis}a>s} berdasarkan tafsir dari 

ayat tersebut, menghubungkannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam 

Islam. 

Pada bagian awal tafsir, dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan 

qis}a>s} dalam kasus pembunuhan sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan 

 Hal ini menunjukkan bahwa pembunuh harus dihukum dengan .(الْمُسااوااةُ فِيهِ )

cara yang setara dengan tindakannya, yaitu dengan mengambil nyawa 

pembunuh jika ia terbukti bersalah. 

Menurut tafsir ini, kewajiban qis}a>s} tidak hanya ditujukan kepada 

wali korban, tetapi juga kepada seluruh kaum Muslimin, termasuk kerabat 

dari pihak pembunuh. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mendukung 

penegakan hukum ini dan tidak menghalangi wali korban untuk menuntut 

qis}a>s}. Hal ini mengindikasikan adanya tanggung jawab kolektif dalam 

penegakan keadilan di tengah masyarakat. 

Ayat ini kemudian memberikan penjelasan mengenai kesetaraan 

dalam hukum qis}a>s}: “ ِ ُبِِلْْر  ,(orang merdeka dengan orang merdeka) ”الْْرُُّ 

 Tafsir menjelaskan bahwa .(perempuan dengan perempuan) ”واالْنُْ ثاى بِِلْنُْ ثاى“
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hukum qis}a>s} berlaku tanpa memandang jenis kelamin, sehingga seorang laki-

laki bisa dihukum karena membunuh perempuan, begitu pula sebaliknya. 

Namun, terdapat pengecualian dalam penerapan qis}a>s}, seperti orang 

tua tidak bisa dihukum mati karena membunuh anaknya. Pengecualian ini 

didasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwa pembunuhan yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya sering kali disebabkan oleh kondisi 

emosional yang tidak stabil atau gangguan dalam akal sehat. 

Selanjutnya, ayat ini juga membuka ruang untuk pemberian diyat 

sebagai alternatif dari qis}a>s}: “ ٌشايْء أاخِيهِ  مِنْ  لاهُ  عُفِيا   barang siapa) ”فامانْ 

mendapat pemaafan dari saudaranya). Dalam konteks ini, tafsir menjelaskan 

bahwa wali korban memiliki pilihan untuk memaafkan pembunuh dan 

menuntut diyat sebagai gantinya. Tindakan pemaafan ini dianjurkan dalam 

Islam sebagai bentuk kebajikan dan pengampunan. Tafsir juga menekankan 

pentingnya menuntut diyat “ الْماعْرُوفِ ب ” (dengan cara yang baik), tanpa 

memberatkan atau menyulitkan pihak pembunuh. Demikian pula, pihak 

pembunuh diwajibkan untuk membayar diyat dengan baik, tanpa penundaan 

atau pengurangan. 67 

 
67  Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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Diyat menurut penafsiran Syaikh al-Sa’di berbeda dengan 

penafsiran mufassir kontemporer lainnya. Contoh, pada tafsir al-Munir karya 

Wahbah Zuhaili, dijelaskan bahwa Allah menghimbau agar keluarga korban 

menuntut diyat dengan cara yang baik dan si pelaku membayar dengan cara 

yang baik pula, setelah itu Wahbah Zuhaili menjelaskan   ٌفاات بِااعٌ بِِلْماعْرُوفِ واأادااء

 dengan ilmu linguistik Arab.68 Tidak dijelaskan secara eksplisit إلِايْهِ بِِِحْساانٍ 

bahwa diyat harus dibayar sesuai kemampuan si pelaku, ia lebih condong 

untuk  menjelaskan dari segi tata bahasa Arab. 

Sedangkan menurut ulama fiqih, pembayaran diyat dikategorikan 

sesuai dengan jenis pembunuhannya dan jumlah diyat yang akan dibayar oleh 

pelaku, berikut selengkapnya:69 

Imam Jenis 

Pembunuhan 

Jumlah Diyat Total Diyat 

 

 

 

 

 

Malik 

Sengaja 25 unta bintu makhadz  

25 unta bintu labun  

25 unta hiqqah  

25 unta jadza'ah 

Total 100 unta 

Semi sengaja 

(Mugaladzah) 

30 unta hiqqah  

30 unta jadza'ah 

Total 60 unta 

Tidak sengaja 20 unta bintu makhadz 

20 unta ibnu labun  

20 unta bintu labun  

20 unta hiqqah  

Total 100 unta 

 
68 Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Manar, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2009), hlm. 480. 
69 Diolah ulang dari Ahmad Bahiej, Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam qis}a>s} dan 

Diyat, asy-Syi’rah, Vol. 39, No. I, 2005, hlm. 5. 

 



64 

 

 

20 unta jadza'ah 

 

Imam Jenis 

Pembunuhan 

Jumlah Diyat Total Diyat 

 

 

 

asy-Syafi'i 

Mugaladzah 

(sengaja dan 

semi sengaja) 

30 unta hiqqah  

30 unta jadza'ah  

40 unta khalifah 

Total 100 unta 

Mukhafafah 

(tidak 

sengaja) 

20 unta bintu makhadz  

20 unta bintu labun  

20 unta ibnu labun  

20 unta hiqqah  

20 unta jadza'ah 

Total 100 unta 

 

Imam Jenis 

Pembunuhan 

Jumlah Diyat Total Diyat 

 

 

 

 

 

 

Hanafi 

Sengaja 20 bintu makhadz  

20 ibnu makhadz 

20 bintu labun 

20 jadza'ah  

20 hiqqah 

Total 100 unta 

Mugaladzah 

(semi sengaja) 

25 unta bintu makhadz  

25 unta bintu labun  

25 unta hiqqah  

25 unta jadza'ah 

Total 100 unta 

Tidak sengaja 20 unta ibnu makhadz  

20 unta bintu makhadz  

20 unta bintu labun  

20 unta hiqqah  

20 unta jadza'ah 

Total 100 unta 

Sebagai keterangan, Ibnu Makhadz adalah unta jantan berumur satu 

tahun masuk dua tahun. Bintu Makhadz adalah unta betina berumur satu 

tahun masuk dua tahun. Ibnu Labun adalah unta jantan berumur dua tahun 

masuk tiga tahun. Bintu Labun adalah unta betina berumur dua tahun masuk 
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tiga tahun. Hiqqah adalah unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun. 

Jadza'ah adalah unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun. Kha>lifah 

adalah unta yang sedang bunting.70 

Tafsir ini juga menegaskan bahwa jika seseorang melanggar 

kesepakatan setelah diberikan pemaafan misalnya, dengan tetap membunuh 

pembunuh setelah menerima diyat maka orang tersebut akan menerima 

ابٌ أاليِمٌ "  Ini dipahami sebagai ancaman hukuman di .(siksaan yang pedih) "عاذا

akhirat bagi mereka yang melanggar aturan setelah adanya pemaafan. Ada 

beberapa pendapat mengenai bentuk siksaan ini, apakah berupa hukuman 

fisik di dunia atau hanya azab di akhirat. Namun, tafsir ini lebih cenderung 

pada pandangan bahwa siksaan di akhiratlah yang menjadi hukuman utama 

bagi pelanggar tersebut.71 

Berdasarkan tafsir yang diuraikan, ayat tentang qis}a>s} memberikan 

panduan yang jelas tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus 

pembunuhan. Qis}a>s} adalah hukum dasar yang harus ditegakkan untuk 

memberikan keadilan bagi keluarga korban, namun Islam juga membuka 

jalan untuk pengampunan dan penyelesaian melalui diyat. Prinsip kesetaraan 

dan pemaafan ini menekankan bahwa Islam adalah agama yang 

 
70 Al-Hafidz Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), hlm. 497-

498. 
71  Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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mengedepankan keadilan sekaligus kasih sayang. Penerapan qis}a>s} bukan 

hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif umat Islam, 

dan mereka harus memastikan bahwa hukum ini ditegakkan dengan adil dan 

bijaksana.72 

2. Q. S. al-Baqarah ayat 179  

 

 ) حايااةٌ يَا أوُلِ الْالْباابِ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا والاكُمْ فِ الْقِصااصِ   (
Syaikh al-Sa’di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: 

ا ت اعاالىا حِكْماتاهُ العاظِيماةا فِ ماشْرُوعِيَّةِ القِصااصِ فقال: }والاكُمْ فِ الْقِصااصِ حايااةٌ{ أي:  ثُمَّ باينَّ
مااءُ، وت ان ْقامِعُ بهِ الاشْقِيااءُ، لنَّ مانْ عارافا أنَّهُ ماقْتُولٌ إذا ق اتالا، لا ياكاادُ ياصْدُرُ   ت انْحاقِنُ بذلكا الدِ 

القاتْ  القااتِلِ غايْْا منهُ  عُقُوباةُ  ف الاوْ كااناتْ   ، انْذاعارا بذلكا غايْْهُُ وانْ زاجارا القااتِلُ ماقْتُولًا  لُ، وإذا رئُِيا 
، الذي يَاْصُلُ بِلقاتْلِ، وهكذا ساائرُِ الْدُُودِ الشَّرْعِيَّةِ، فيها من  القاتْلِ، لم يَاْصُلِ انْكِفاافُ الشَّرِ 

 رِ، ما يادُلُّ على حِكْماةِ الْاكِيمِ الغافَّارِ، النَّكااياةِ والانْزجِاا

أاهْلُ  إلا  قِيقاتاهُ،  حا ي اعْرِفُ  لا  الُْكْمُ،  هذا  ولامَّا كاانا  والتَّكْثِيِْ.  الت َّعْظِيمِ  لِإفااداةِ  "الْايااةا"  وناكَّرا 
 ، العُقُولِ الكاامِلاةِ والالْباابِ الثَّقِيلاةِ، خاصَّهُم بِلِخطاابِ دونا غايْْهِِمْ، وهذا يادُلُّ على أنَّ اللها ت اعاالىا

اصاالِحِ يَُِبُّ  
بُّرِ ما فِ أاحْكاامِهِ من الِْكامِ، والم مُْ، فِ تادا من عِباادِهِ، أنْ ي اعْمالُوا أافْكااراهُمْ وعُقُولها

اثااباةِ،
تِهِ وحْاْدِهِ، وعادْلهِِ وراحْْاتِهِ الوااسِعاةِ، وأنَّ من كاانا بهذه الم الَّةِ على كاماالهِِ، وكاماالِ حِكْما  الدَّ

بِ، ف اقادِ اسْتاحاقَّ  دااهُمْ رابُّ الارْبِا ها إلِايْهِم الِخطاابُ، ونًا دْحا بأنَّهُ من ذاوِي الالْباابِ الذينا وُجِ 
ا
 الم

 وكافاى بذلكا فاضْلًا وشارافاً لقِاوْمٍ ي اعْقِلُونا. 

 
72 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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وقوله: }لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا{ وذلكا أنَّ مانْ عارافا رابَّهُ وعارافا ما فِ دِينِهِ وشارْعِهِ من الاسْراارِ العاظِيماةِ   
تِ الرَّفِيعاةِ، أاوْجابا لهُ ذلكا أنْ ي ان ْقاادا لامْرِ اِلله، ويُ عاظِ ما ماعااصِياهُ فياتْْكُا  هاا، والِْكامِ البادِيعاةِ والآيَا

ُتَّقِينا فيا 
 .73سْتاحِقُّ بذلكا أنْ ياكُونا من الم

Kemudian Allah menjelaskan hikmah-Nya yang agung dalam 

pensyariatan qis}a>s}  dengan berfirman: { ٌوالاكُمْ فِ الْقِصااصِ حايااة} “Dan 

dalam qis}a>s}  itu ada kelangsungan hidup bagimu” yang artinya, 

dengan itu darah akan tertahan, dan orang-orang jahat akan 

terhalang, karena siapa yang tahu bahwa dia akan dibunuh jika dia 

membunuh, tidak mungkin dia akan melakukan pembunuhan, dan 

jika si pembunuh dilihat dibunuh, orang lain akan takut dan 

terhalang. Jika hukuman bagi pembunuh bukanlah pembunuhan, 

maka tidak akan tercapai pencegahan kejahatan yang terjadi dengan 

pembunuhan. Demikian pula dengan semua hukuman syariat, di 

dalamnya terdapat efek penjeraan yang menunjukkan hikmah dari 

Sang Maha Bijaksana dan Maha Pengampun.  

Kata { ٌحايااة} "kelangsungan hidup" disebutkan secara umum untuk 

menunjukkan keagungan dan kebesaran. Karena hukum ini hanya 

dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang memiliki akal 

sempurna dan pikiran yang berat, maka mereka diberi pengkhususan 

dalam seruan ini tanpa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah 

mencintai hamba-hamba-Nya untuk menggunakan akal dan pikiran 

mereka dalam merenungkan hikmah dan manfaat yang ada dalam 

hukum-hukum-Nya yang menunjukkan kesempurnaan-Nya, 

kesempurnaan hikmah-Nya, pujian-Nya, keadilan-Nya, dan rahmat-

Nya yang luas. Barangsiapa yang mencapai tingkat ini, maka dia 

berhak dipuji sebagai orang yang berakal, yang diseru dengan seruan 

ini, dan dipanggil oleh Tuhan segala tuhan. Cukuplah itu menjadi 

keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berakal.  

Firman-Nya { ت ات َّقُونا  Supaya kalian bertakwa” yaitu bahwa“ {لاعالَّكُمْ 

siapa yang mengetahui Tuhannya dan mengetahui rahasia agung 

dalam agama dan syariat-Nya, hikmah-hikmah yang indah dan ayat-

ayat yang luhur, maka hal itu mewajibkan dirinya untuk taat kepada 

 
73 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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perintah Allah dan menjauhi maksiat, sehingga ia layak menjadi 

orang-orang yang bertakwa. 

Dalam tafsir ini, dijelaskan secara mendalam hikmah 

(kebijaksanaan) Allah dalam menetapkan hukum qis}a>s}. Hukum qis}a>s} adalah 

hukuman pembalasan yang setimpal, khususnya dalam kasus pembunuhan, 

di mana pembunuh dibalas dengan hukuman mati. Tujuan utama dari qis}a>s} 

adalah melindungi kehidupan masyarakat melalui pencegahan kejahatan, 

seperti yang tersurat dalam ayat ( ٌالْقِصااصِ حايااة  Dan bagimu dalam) (والاكُمْ فِ 

qis}a>s} itu ada kehidupan). Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan qis}a>s} dapat 

mencegah terjadinya pembunuhan lebih lanjut karena orang-orang akan takut 

melakukan kejahatan jika tahu bahwa mereka akan menerima balasan 

setimpal.74 

Dalam hukum Islam, qis}a>s} dianggap sebagai instrumen yang 

memiliki sifat pencegahan (deterrent) terhadap kejahatan. Pembunuh akan 

berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang sama, sebab ada ancaman 

hukuman yang tegas. Ini bukan hanya sebuah pembalasan, tetapi juga cara 

menjaga tatanan masyarakat agar tetap damai dan teratur.75 

 
74  Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 

 
75 Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum 

Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49.1 

(2015), hlm. 75. 
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Tafsir ini menekankan bahwa jika hukuman qis}a>s} tidak 

dilaksanakan, kejahatan seperti pembunuhan akan terus terjadi karena tidak 

ada rasa takut di kalangan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman yang 

tegas diperlukan untuk menjaga keamanan sosial. Ayat ini juga mengajarkan 

bahwa nyawa yang dilindungi melalui qis}a>s} memiliki nilai yang sangat tinggi, 

dan oleh sebab itu kata "kehidupan" dalam tafsir tersebut dinyatakan dalam 

bentuk nakirah (umum) untuk menunjukkan besarnya hikmah yang 

terkandung dalam hukum qis}a>s}. 

tafsir ini juga menyebutkan bahwa hanya orang-orang dengan akal 

yang matang dan pemikiran yang mendalam ( ِأاهْلُ العُقُولِ الكاامِلاةِ والالْباابِ الثَّقِيلاة) 

yang mampu memahami sepenuhnya manfaat dan keadilan yang terkandung 

dalam hukum qis}a>s}. Dengan kata lain, Allah menginginkan agar manusia 

menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungi kebijaksanaan di balik 

hukum-hukum-Nya. Ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum syariat 

dan filsafat pemikiran Islam, di mana umat Islam diajak untuk memahami 

hukum tidak hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dari sisi batiniahnya. 

Allah menginginkan hamba-hamba-Nya untuk merenungkan 

hikmah di balik hukum-hukum-Nya, agar mereka dapat lebih memahami 

keadilan dan rahmat yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, teks 

ini mengandung ajakan untuk berpikir kritis dalam memahami syariat, 
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khususnya dalam melihat keadilan dan manfaat yang terkandung dalam 

hukum qis}a>s}. 

Pada akhir tafsir, disebutkan bahwa salah satu tujuan utama dari 

memahami dan melaksanakan hukum Allah, termasuk qis}a>s}, adalah untuk 

mencapai tingkat takwa. Takwa adalah kondisi di mana seseorang senantiasa 

takut akan murka Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan memahami rahasia-

rahasia dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam syariat, seseorang akan 

lebih terdorong untuk menjauhi dosa, termasuk dosa pembunuhan, dan 

mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memahami kebijaksanaan 

hukum Allah akan cenderung lebih taat dan menghindari perbuatan dosa. Ini 

menjadi bukti bahwa pelaksanaan hukum qis}a>s} bukan semata-mata untuk 

menghukum, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih bertakwa 

dan sadar akan tanggung jawab moralnya. 

Singkatnya, tafsir ini menunjukkan bahwa pelaksanaan qis}a>s} dalam 

Islam memiliki hikmah yang mendalam, baik dari segi pencegahan kejahatan, 

penjagaan terhadap nyawa manusia, maupun pembentukan masyarakat yang 

bertakwa. Hukum qis}a>s} dirancang tidak hanya untuk memberi efek jera bagi 

pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memelihara tatanan sosial. Selain itu, 

pemahaman yang mendalam terhadap hukum ini hanya bisa dicapai oleh 

mereka yang memiliki akal yang matang, yang menunjukkan pentingnya 

berpikir kritis dalam memahami syariat Islam. Akhirnya, dengan memahami 
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dan menjalankan hukum Allah, seseorang akan mencapai tingkat takwa yang 

lebih tinggi, yang merupakan tujuan utama dari keberagamaan dalam Islam. 

3. Q. S. al-Baqarah ayat 194 

فااعْتادُوا عالايْهِ   ( اعْتاداىٰ عالايْكُمْ  فامانِ  قِصااصٌۚ   الْاْراامِ واالْْرُمُااتُ  بِِلشَّهْرِ  الْاْراامُ  بِثِْلِ ماا الشَّهْرُ 
 )اعْتاداىٰ عالايْكُمْۚ  واات َّقُوا اللََّّا وااعْلامُوا أانَّ اللََّّا ماعا الْمُتَّقِينا 

Syaikh al-Sa’di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: 

: }الشَّهْرُ الْاْراامُ بِِلشَّهْرِ الْاْراامِ{ يَاْتامِلُ أانْ ياكُونا الْمُراادُ بهِِ ماا واقاعا مِنْ صاد ِ  الْمُشْركِِينا   ي اقُولُ ت اعاالىا
يبِْيَّةِ، عانْ الدُّخُولِ لِماكَّةا، واقااضُ  وهُمْ عالاى دُخُولِهاا للِنَّبِِ  صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما واأاصْحاابهِِ عااما الْْدُا

ا، ف اياكُونُ فِ  ا بِهاذا ةِ، ف اياكُونُ هاذا يهِ، مِنْ قاابِلٍ، واكاانا الصَّدُّ واالْقاضااءُ فِ شاهْرٍ حاراامٍ، واهُوا ذُو الْقاعْدا
الهِِ.   تاطْيِيبٌ لقُِلُوبِ الصَّحااباةِ، بتِاماامِ نُسُكِهِمْ، واكاما

: إِنَّكُمْ إِنْ قاات الْتُمُوهُمْ فِ الشَّهْرِ الْاْراامِ ف اقادْ قاات الُوكُمْ فِيهِ، واهُ    مْ الْمُعْتادُونا، وايَاْتامِلُ أانْ ياكُونا الْماعْنَا
بِ عا  ا ف اياكُونُ ق اوْلهُُ: }واالْْرُمُااتُ قِصااصٌ{ مِنْ بِا طْفِ ف الايْسا عالايْكُمْ فِ ذالِكا حاراجٌ، واعالاى هاذا
، أايْ: كُلُّ شايْءٍ يَُْتْاامُ مِنْ شاهْرٍ حاراامٍ، أاوْ ب الادٍ حاراامٍ، أاوْ إِحْراامٍ، أاوْ ماا هُ  وا أاعامُّ الْعاامِ  عالاى الخاْاصِ 

يعُ ماا أامارا الشَّرعُْ بِِحْتْاامِهِ، فامانْ تَاارَّأا عالاي ْهاا فاإِنَّهُ يُ قْتاصُّ مِنْهُ،   ، جَاِ فامانْ قااتالا فِ الشَّهْرِ  مِنْ ذالِكا
كاافِئًا لاهُ الْاْراامِ، قُوتِلا، وامانْ هاتاكا الْب الادا الْاْرااما، أخُِذا مِنْهُ الْاْدُّ، والماْ ياكُنْ لاهُ حُرْماةٌ، وامانْ ق اتالا مُ 

ماالا غايْْهِِ الْمُحْتْااما، أُخِذا مِنْهُ   قتُِلا بهِِ، وامانْ جاراحاهُ أاوْ قاطاعا عُضْوًا مِنْهُ، اقْ تُصَّ مِنْهُ، وامانْ أاخاذا 
الْعُلامااءِ،  فٌ بايْنا  ؟ خِلاا أامْ لاا لهُُ، والاكِنْ هالْ لِصااحِبِ الْاْقِ  أانْ يَاْخُذا مِنْ ماالهِِ بقِادْرِ حاقِ هِ   بادا

، أانَّهُ إِنْ كاانا سابابُ الْاْقِ  ظااهِراً كاالضَّيْفِ، إِذا  ا لماْ يُ قْرهِِ غايْْهُُ، واالزَّوْجاةِ، واالْقاريِبِ الرَّاجِحُ مِنْ ذالِكا
نْ فااقِ عالايْهِ[ فاإِنَّهُ يَاُوزُ أاخْذُهُ مِنْ ماالهِِ. واإِنْ  بُ عالايْهِ الن َّفاقاةُ ]مِنا الْإِ كاانا السَّبابُ   إِذاا امْت اناعا مانْ تَاِ

، فاإِنَّهُ لاا يَاُوزُ لاهُ أانْ خافِيًّا، كامانْ جاحادا دايْنا غايْْهِِ، أاوْ خااناهُ فِ وا  دِيعاةٍ، أاوْ ساراقا مِنْهُ وانَاْوا ذالِكا
 يَاْخُذا مِنْ ماالهِِ مُقااب الاةً لاهُ، جَاْعًا بايْنا الْادِلَّةِ، 

، تَاْكِيدًا وات اقْوِياةً لِماا ت اقادَّما: }فامانِ اعْتاداى عالايْكُمْ فااعْتادُوا عالايْهِ بِثِْلِ  ا قاالا ت اعاالىا ماا اعْتاداى والِهاذا
والامَّ  الْمُعْتادِي.  مُقااب الاةِ  فِ  الْمُمااث الاةُ  هِيا  واأانََّّاا  الْمُقااصَّةِ،  لِصِفاةِ  ت افْسِيٌْ  ا  هاذا ا كااناتِ عالايْكُمْ{ 
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هاا إِذاا رخُِ صا لهااا فِ الْمُعااق اباةِ لِطالابِهاا التَّشافِ ي، أامارا    - فِ الْغاالِبِ    - الن ُّفُوسُ   لاا تاقِفُ عالاى حادِ 
الْمُتَّقِينا{  عا  ت اعاالىا بلُِزُومِ ت اقْوااهُ، الَّتِي هِيا الْوُقُوفُ عِنْدا حُدُودِهِ، واعادامِ تَاااوُزهِاا، واأاخْبَاا ت اعاالىا أانَّهُ }ما 

ةُ، وامانْ أايْ: بِِلْعاوْنِ، واالنَّصْرِ، واالتَّأْييِدِ، واالت َّوْفِيقِ. وامانْ كاانا اللهُ ماعاهُ، حاصالا لاهُ السَّعااداةُ الابادِيَّ 
فاصاارا هالاا  ن افْسِهِ  إِلىا  ف اواكالاهُ  لاهُ،  واليُِّهُ، واخاذا الت َّقْواى تَاالَّى عانْهُ  ي الْزامِ  بْلِ  لماْ  مِنْ حا إلِايْهِ  أاقْ رابا  كُهُ 

 .76الْواريِدِ 

Allah Ta'ala berfirman: { ِالْاْراام بِِلشَّهْرِ  الْاْراامُ   Bulan haram“ {الشَّهْرُ 

dengan bulan haram”  bisa berarti apa yang terjadi ketika kaum 

musyrikin menghalangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para 

sahabatnya pada tahun Hudaibiyah dari memasuki Makkah dan 

mereka membuat perjanjian untuk memasukinya pada tahun 

berikutnya. Penghalangan dan perjanjian itu terjadi di bulan haram, 

yaitu Dzulqa'dah, jadi yang satu dibalas dengan yang lain. Ini 

menjadi penghibur bagi hati para sahabat dengan sempurnanya 

ibadah mereka. 

Bisa juga berarti bahwa Jika kalian memerangi mereka di bulan 

haram, mereka juga telah memerangi kalian di bulan haram, dan 

merekalah yang melanggar batas, maka tidak ada dosa atas kalian 

dalam hal itu. Maka firman-Nya { ٌقِصااص -Dan pada apa”{واالْْرُمُااتُ 

apa yang dihormati, berlaku hukum qis}a>s}” adalah menjelaskan 

secara umum setelah khusus, yaitu segala sesuatu yang dihormati, 

baik itu bulan haram, tanah haram, ihram, atau yang lebih umum dari 

itu, semua yang diperintahkan oleh syariat untuk dihormati. 

Barangsiapa melanggar kehormatan tersebut, maka dia akan dibalas 

setimpal. Barangsiapa memerangi di bulan haram, maka dia akan 

diperangi. Barangsiapa melanggar tanah haram, maka akan diambil 

hukuman darinya, dan dia tidak akan dihormati lagi. Barangsiapa 

membunuh seseorang yang setara dengannya, maka dia akan 

dibunuh. Barangsiapa melukainya atau memotong anggota 

tubuhnya, maka dia akan dihukum setimpal. Barangsiapa 

mengambil harta orang lain yang dihormati, maka akan diambil 

gantinya darinya.  

Namun, apakah orang yang memiliki hak boleh mengambil dari 

hartanya sebanyak haknya atau tidak? Ada perbedaan pendapat di 

kalangan ulama, dan yang lebih kuat adalah jika alasan hak itu jelas 

 
76 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 87. 
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seperti tamu yang tidak diberi makan oleh tuan rumah, istri yang 

tidak dinafkahi oleh orang yang harus memberi nafkah, maka boleh 

mengambil dari hartanya. Jika alasannya tidak jelas, seperti orang 

yang mengingkari hutang, mengkhianati amanah, atau mencuri, 

maka tidak boleh mengambil dari hartanya sebagai balasan, untuk 

mengumpulkan semua dalil 

Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, menegaskan dan 

memperkuat apa yang telah disebutkan {  ِفامانِ اعْتاداى عالايْكُمْ فااعْتادُوا عالايْه
عالايْكُمْ  اعْتاداى  ماا   Oleh sebab itu, barang siapa yang” {بِثِْلِ 

menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya 

terhadapmu” ini adalah penjelasan tentang sifat qis}a>s}, yaitu balasan 

yang setimpal terhadap pelaku kezaliman. Karena jiwa pada 

umumnya tidak akan berhenti pada batasnya jika diberikan izin 

untuk membalas karena ingin membalas dendam, maka Allah Ta'ala 

memerintahkan untuk tetap bertakwa, yang berarti berdiri pada 

batas-batas-Nya dan tidak melampauinya. Allah Ta'ala 

memberitahukan bahwa Dia { الْمُتَّقِينا  bersama orang-orang “ {ماعا 

yang bertakwa” yaitu dengan bantuan, kemenangan, dukungan, dan 

taufik-Nya. Barangsiapa yang Allah bersama dengannya, maka dia 

akan mendapatkan kebahagiaan abadi dan barangsiapa yang tidak 

memegang teguh takwa, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah 

sebagai pelindungnya, dan dibiarkan sendiri sehingga 

kehancurannya lebih dekat kepadanya daripada urat leher. 

Syaikh al-Sa’di menjelaskan bahwa ayat ini turun pada tahun 

perjanjian Hudaibiyah, ketika nabi dan para sahabat hendak masuk Makkah 

mereka dihalangi oleh kaum musyrikin lalu membuat kesepakatan untuk 

kembali ke Makkah pada tahun berikutnya, ini terjadi pada bulan haram 

tepatnya bulan Z|ulqa'dah. Bisa juga berarti bahwa kaum muslimin boleh 

memerangi kaum musyrikin karena mereka telah melanggar batasan, yaitu 

khususnya pada bulan haram.  

Latar belakang turunnya ayat ini berbeda dengan qis}a>s} yang 

terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 178-179. Oleh karena itu, qis}a>s} dalam 
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ayat ini memiliki perbedaan dengan qis}a>s} pada ayat tersebut. Ayat ini lebih 

menekankan pada aspek-aspek yang dihormati oleh syariat seperti tanah 

haram, bulan haram (Z\\|ulhijjah, Muharram, Z|ulqa'dah, Rajab). Bagi siapa 

yang melanggar syariat pada apapun yang dihormati, disana terdapat hukum 

qis}a>s}.  Contoh, memulai perang pada bulan haram maka akan diperangi balik, 

melukai atau memotong anggota tubuh maka akan dihukum setimpal 

mengambil harta orang lain maka akan diambil balik harta darinya. Namun, 

para ulama berbeda pendapat dalam hal mengambil harta yang memang 

haknya, pendapat paling kuat yaitu jika itu benar dan jelas haknya maka 

boleh diambil, seperti istri yang tidak dinafkahi maka boleh dia mengambil 

haknya. 

Syaikh al-Sa’di menjelaskan ayat di atas terdapat sifat qis}a>s} yaitu 

jika seseorang diserang, dipukul atau didzalimi maka serang baliklah sesuai 

dengan serangan tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia masih 

memiliki dendam apabila kejahatan terhadapnya tidak sepenuhnya 

terbalaskan, maka dari itu Allah menyuruh hambanya agar tau batasan-

batasan agar Dia menjadi penolong. Jika tidak, maka Allah akan 

meninggalkannya dalam kehancuran.  

4. Q. S. al-Ma>'idah ayat 45 

ناا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ الن َّفْسا بِِلن َّفْسِ واالْعايْنا بِِلْعايْنِ واالْانفا بِِلْانفِ واالْذُُنا بِِلْذُُ  ( ت اب ْ نِ واالسِ نَّ  واكا
 فاأُولاٰئِكا هُمُ بِِلسِ نِ  واالْجرُُوحا قِصااصٌۚ  فامان تاصادَّقا بهِِ ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُۚ  وامان لمَّْ يَاْكُم بِاا أانزالا اللََُّّ 

  )الظَّالِمُونا 
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Syaikh al-Sa’di menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: 

 هاادُوا۟  ٱلْاحْكاامُ مِن جَُْلاةِ ٱلْاحْكاامِ ٱلَّتِي فِ ٱلت َّوْرااةِ، يَاْكُمُ بِهاا ٱلنَّبِيُّونا ٱلَّذِينا أاسْلامُوا۟ للَِّذِينا هاذِهِ  
نيُِّونا واٱلْاحْباارُ. إِنَّ ٱللََّّا أاوْجابا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ ٱلن َّفْسا إِذاا قتُِلاتْ تُ قْتالُ بٱِ لن َّفْسِ بِشارْطِ ٱلْعامْدِ واٱلرَّبَِّ

وامِثْلُ   . بٱِلسِ نِ  يُ ن ْزاعُ  بٱِلْذُُنِ، واٱلسِ نَّ  ذُ  تُ ؤْخا بٱِلْعايْنِ، واٱلْذُُنا  تُ قْلاعُ  واٱلْعايْنا  ذِهِ ماا واٱلْمُكاافاأاةِ،   ها
}واٱلجُْ  حايْفٍ.  بادُونِ  مِن ْهاا  ٱلٱِقْتِصااصُ  يُمْكِنُ  ٱلَّتِي  ٱلْاطْراافِ  مِنا  قِصااصٌ{  أاشْب اهاهاا  رُوحا 

حِهِ واٱلْٱقْتِصااصُ: أانْ يُ فْعالا بهِِ كاماا ف اعالا. فامانْ جاراحا غايْْاهُ عامْدًا ٱقْ تُصَّ مِنا ٱلجاْارحِِ جُرْحًا مِثْلا جُرْ 
ا، واماوْضِعًا، واطوُلًا، واعارْضًا، واعُمْقًا، والْيُ عْلامْ أانَّ شارعْا مانْ ق اب ْلاناا  شارعٌْ لاناا ماا لماْ ياردِْ    للِْماجْرُوحِ، حادًّ

فِهِ.   شارْعُناا بِِِلاا

بٱِلْقِصااصِ فِ ٱلن َّفْسِ، واماا دُونَّااا مِنا ٱلْاطْراافِ واٱلْجرُُوحِ، بأاِنْ عافاا    }فامان تاصادَّقا بهِِ{ أاي: 
، واث اباتا لاهُ ٱلْاْقُّ ق اب ْلاهُ. }ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُ{ أاي: كافَّاراةٌ للِْجاانِ، لِانَّ ٱلْآدامِيَّ عا  فاا عانْ عامَّنْ جانَاٰ

ٰ بٱِلْعافْوِ عانْ حاقِ هِ، واكافَّاراةٌ أايْضًا عانِ ٱلْعاافِ، فاإِنَّهُ كاماا عافا حاق ِ  ت اعاالىاٰ أاحاقُّ واأاوْلىا  ُ ا عامَّنْ هِ. واٱللََّّ
تهِِ. }وامان لمَّْ   تهِِ واجاناايَا يَاْكُم بِاا أانْ زالا جانَاٰ عالايْهِ، أاوْ عالاىٰ مانْ ي ات اعالَّقُ بهِِ، فاإِنَّ ٱللََّّا ي اعْفُو عانْ زالاا

ُ فاأُو۟لآَٰٰئِكا هُمُ ٱلظَّالِمُونا{ قاالا ٱبْنُ عابَّاسٍ: كُفْرٌ دُونا كُفْرٍ، واظلُْمٌ دُونا ظلُْمٍ، وافِسْقٌ دُونا فِ  سْقٍ، ٱللََّّ
لهِِ، واعاظِيماةٌ كابِيْاةٌ عِنْدا فِعْلِهِ غايِْْ مُسْتاحِل ٍ   .77 لاهُ ف اهُوا ظلُْمٌ أاكْبَاُ، عِنْدا ٱسْتِحْلاا

Hukum-hukum ini termasuk dalam hukum yang ada dalam 

Taurat, yang diberlakukan oleh para nabi yang berserah diri 

kepada Allah bagi orang-orang Yahudi, juga oleh para ulama dan 

ahli agama mereka. Allah mewajibkan mereka bahwa jika 

seseorang membunuh dengan sengaja dan setara, maka nyawanya 

dibalas dengan nyawa. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas 

dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Demikian pula bagian 

tubuh lain yang bisa dibalas secara setara tanpa berlebihan. 

قِصااصٌ }  ”dan luka-luka pun dibalas secara setara“ {واالْجرُُوحا 

maksudnya adalah jika seseorang melukai orang lain dengan 

sengaja, maka ia akan dibalas dengan luka yang setara dengan 

luka yang ditimbulkan, baik dalam hal tempat, ukuran, panjang, 

lebar, dan dalamnya luka. Perlu diketahui bahwa syariat yang 
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berlaku pada umat sebelum kita juga berlaku untuk kita selama 

syariat kita tidak menetapkan sebaliknya. 

بهِِ } تاصادَّقا   maksudnya (barang siapa yang memaafkan) {فامان 

adalah memaafkan qis}a>s} baik untuk nyawa maupun bagian tubuh 

yang terluka, dengan memaafkan pelaku yang telah melukainya, 

maka hal itu akan menjadi { ُلَّه  bagi (penghapus dosa) {كافَّاراةٌ 

pelaku, karena manusia telah memaafkan haknya. Allah lebih 

berhak dan lebih utama untuk memaafkan hak-Nya. Juga menjadi 

penghapus dosa bagi yang memaafkan, karena sebagaimana ia 

telah memaafkan pelaku yang melukainya atau orang yang terkait 

dengannya, maka Allah akan memaafkan kesalahan dan dosa-

dosanya.{ فاأُو۟لآَٰٰئِكا هُمُ ٱلظَّالِمُونا ُ  Barang siapa) {وامان لمَّْ يَاْكُم بِاا أانْ زالا ٱللََّّ

yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka adalah orang-orang zalim) Ibnu Abbas berkata: 

"Kekufuran yang bukan kekufuran besar, kezaliman yang bukan 

kezaliman besar, kefasikan yang bukan kefasikan besar." Ini 

berarti dosa besar jika dilakukan dengan keyakinan bahwa itu 

halal, dan dosa besar pula jika dilakukan tanpa keyakinan itu. 

Pada ayat ini Syaikh al-Sa’di menjelaskan qis}a>s} bukan hanya 

nyawa dibalas dengan nyawa, namun juga mata, gigi dan telinga juga ada 

balasannya. Termasuk juga luka-luka, yaitu ketika seseorang dilukai maka 

dia juga harus melukai balik orang tersebut sesuai panjang, lebar, 

kedalaman, dan tempat lukanya. Contoh, seseorang melukai tetangganya 

dengan sengaja menggunakan pisau pada bagian tangannya, maka 

tetangga tersebut harus melukai balik kepadanya pada bagian tangan 

sesuai panjang, kedalaman, dan lebar lukanya. Namun, disisi lain terdapat 

pintu pemaafan bagi pelaku jika si korban memaafkan, maka itu menjadi 

pengugur dosa bagi pelaku dan Allah lebih berhak memaafkan dari pada 

hamba-Nya. 
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Ayat ini turun sebagai respons terhadap permintaan pendapat 

kepada Rasulullah dari orang-orang Yahudi yang sedang berselisih. 

Mereka memiliki kesepakatan bahwa jika seorang dari golongan rendah 

membunuh seorang dari golongan tinggi, maka diyat-nya adalah 100 

wasaq, sementara jika seorang dari golongan tinggi membunuh seorang 

dari golongan rendah, maka diyat-nya adalah 50 wasaq. Allah 

mengingatkan bahwa dalam Taurat sudah tertulis hukum qis}a>s} bagi 

mereka, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, dan telinga 

dengan telinga. 

Penjelasan di atas senada dengan penjelasan Wahbah Zuhaili 

tentang cara mengadili perkara kasus pembunuhan sebelum datangnya 

Islam yaitu orang-orang Yahudi mengadili perkara pembunuhan dengan 

cara qis}a>s}, kaum Nasrani mengadilinya dengan cara diyat.78 

B. Relevansi Penafsiran dengan Kondisi Kekinian. 

Penjelasan mengenai qis}a>s} dalam Islam menegaskan pentingnya 

keadilan dan kesetaraan. Hal ini relevan dengan kondisi masa kini, terutama 

dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Dalam hak asasi manusia (HAM), 

baik hal yang menyangkut sipil politik, ekonomi, sosial budaya adalah suatu hal 

yang universal dan tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan 

 
78 Wahbah Zuhaily, Tafsir al-Munir, Terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema 
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berkesinambungan. Dalam artian bahwa suatu keadilan tidak dapat 

mengedepankan kelompok HAM sipil politik, ekonomi dan menegesampingkan 

kelompok HAM sosial budaya begitupun sebaliknya.79 

Dalam qis}a>s}, pembunuh harus dibunuh dengan cara yang sama seperti 

yang dilakukan kepada korban, menunjukkan bahwa hukum ini bertujuan 

mencegah balas dendam pribadi dan menjaga stabilitas sosial. Prinsip 

kesetaraan antara pembunuh dan korban, serta pengecualian untuk kasus 

tertentu seperti orang tua yang membunuh anaknya, menunjukkan adanya 

pertimbangan kemanusiaan dalam penerapan hukum ini.80 Hal ini sesuai dengan 

konsep sosiologi hukum, yaitu satu kasus kejahatan tidak bisa disamakan 

dengan kasus kejahatan lainnya, walaupun pasal yang digunakan untuk 

menjerat pelaku sama. Oleh sebab itu harus ada disparatis, yaitu melihat latar 

belakang terjadinya kejahatan seperti faktor ekonomi atau faktor-faktor kecil  

lainnya. Dilihat juga dari dampak yang muncul akibat kejahatan tersebut, 

dampak skala besar atau kecilnya berpengaruh pada hasil hukuman untuk si 

pelaku.81 

Dalam konteks kejahatan terhadap nyawa manusia, hukuman qis}a>s} 

sering diartikan sebagai hukuman mati. Namun, sebenarnya hukuman qis}a>s} 

 
79 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, terj, 

Musa Kazhim Edwin Arifin, (Jakarta: Mitragrafindo Mandiri, 2007), hlm. xi. 
80 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 

 
81 Nafi Mubarok, “Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama 

dalam Menerapkan Hukum”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 17 (2), 

369-403, 2014 hlm, 370. 
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tidak selalu berarti hukuman mati. Hukuman qis}a>s} mencakup hukuman mati 

hanya dalam kasus pembunuhan sengaja yang tidak termaafkan oleh keluarga 

korban. Jadi, hukuman mati dalam qis}a>s} hanya berlaku jika keluarga korban 

tidak memberikan maaf atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. 

Banyak orang berasumsi bahwa qis}a>s} selalu identik dengan hukuman mati, 

tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Dalam kasus pembunuhan yang tidak 

disengaja atau jika keluarga korban memberikan maaf, hukumannya bukan 

hukuman mati, melainkan diyat, yaitu pembayaran denda sebagai kompensasi. 

Dengan demikian, hukuman mati dalam konteks qis}a>s} hanya diterapkan dalam 

situasi yang sangat spesifik dan terbatas.82 

Diyat berlaku jika pembunuh mendapatkan maaf dari keluarga korban 

atau sebagian dari mereka, keluarga korban wajib mengikuti kesanggupan si 

pelaku pembunuhan dengan cara yang baik. Mereka tidak boleh memberatkan 

atau menuntut lebih dari yang mampu dibayar oleh pembunuh. Pembunuh juga 

harus membayar diyat dengan baik, tanpa menunda atau mengurangi.83 

Konsep diyat yang dikemukakan oleh Syaikh al-Sa’di dianggap sangat 

relevan pada masa kini oleh peneliti, terutama mengingat banyaknya kasus yang 

seharusnya diakhiri dengan qis}a>s}, namun pihak pelaku meminta pengampunan 

melalui pembayaran diyat atau uang darah yang jumlahnya sangat besar. 

 
82 Paisol Burnian, Implementasi Hukum qis}a>s} di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

hlm. 186. 
83 Abdurrahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi>> Kala>m al-Manna>n, , 

(Riyad}: Da>russala>m, 2002), hlm. 81. 
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Contoh nyata adalah upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati dengan membayar diyat. 

Kasus Darsem Dawud, seorang TKI asal Subang, merupakan salah satu contoh. 

Darsem dituduh membunuh keluarga majikannya, namun setelah pemerintah 

membayar diyat sebesar Rp. 4,7 miliar, Darsem dibebaskan dari hukuman mati. 

Selain kasus ini, masih banyak lagi kasus terpidana yang di tuntut diyat dengan 

jumlah yang sangat besar bahkan lebih besar dari kasus Darsem Dawud.84 

Dalam syariat Islam, hukuman mati biasanya ditetapkan bagi mereka 

yang melakukan kejahatan berupa pembunuhan, perampokan ditempat umum, 

perzinaan, dan kemurtadan. Menurut Komite Hak Asasi Manusia menyatakan 

bahwa semua kejahatan tersebut bukan dikategorikan sebagai kejahatan serius 

terkecuali pembunuhan. Para sarjana Islam dan para ahli membantah 

pernyataan diatas karena dalam Islam semua kejahatan tersebut merupakan 

kejahatan yang serius. Hukuman mati dalam kasus pembunuhan didasarkan 

pada prinsip qis}a>s}, perampokan ditempat umum yang menyebabkan  korban 

jiwa bisa dihukum mati. Pada kasus perzinaan, hukuman mati hanya bisa 

berlaku jika ada saksi empat orang dewasa, beragama Islam, berakal dan 

langsung melihat perbuatan tersebut tanpa perantara. Bagi orang yang murtad 

akan dihukum mati, menurut beberapa para ahli fiqih kontemporer murtad 

dalam hal ini yaitu penghianatan terhadap negara atau hasutan, bukan murni 

 
84 Fitri Insani, Ahmad Jamaan, Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia 

Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi, Jom FISIP 2 (1), 1-13, 2015, hlm 10. 
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kemurtadan itu sendiri.85 Perlu dipahami bahwa hukuman mati ditentukan oleh 

hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada di 

pengadilan. Hakim memutuskan hukuman mati sebagai bentuk pidana 

berdasarkan keadilan dan regulasi yang ada, bukan berdasarkan keputusan 

keluarga korban.86 

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan ancaman pidana mati 

dalam KUHP untuk beberapa kejahatan berat. Pertama, Pasal 140 ayat (3) 

mengatur makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan 

dan berakibat maut. Kedua, Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana. 

Ketiga, Pasal 365 ayat (4) mengatur pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat atau kematian. Keempat, Pasal 368 ayat (2) 

mengatur pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau 

kematian. Kelima, Pasal 444 mengatur pembajakan di laut, pesisir, dan sungai 

yang mengakibatkan kematian.87 Pada pasal 340 mempunyai korelasi yang 

mirip  dengan prinsip  qis}a>s}, sedangkan pada pasal 365 ayat (4), pasal 444, dan 

pasal 368 ayat (2) merujuk pada hukum qat}’u al-T{ariq yang berbeda dengan 

hukum qis}a>s}. 

 
85 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, terj, 

Musa Kazhim Edwin Arifin, (Jakarta: Mitragrafindo Mandiri, 2007), hlm. 70. 
86 Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Hukuman Pidana Mati dalam Konteks 

Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan 1 (2), 207-234, 2012, hlm. 211. 
87  Paisol Burnian, Implementasi Hukum qis}a>s} di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
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Terkait cara pelaksanaan hukuman pidana mati, Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa eksekusi mati 

dengan cara penembakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

02/Pnps/1964, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa 

metode eksekusi mati dengan penembakan tidak melanggar Hak Asasi Manusia 

(HAM), khususnya hak untuk tidak disiksa yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) 

UUD 1945. Meskipun eksekusi mati dengan penembakan dapat menyebabkan 

rasa sakit, rasa sakit tersebut tidak dianggap sebagai bentuk penyiksaan 

terhadap terpidana. Rasa sakit ini akan tetap dirasakan oleh terpidana dalam 

pelaksanaan hukuman mati.88  

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir di Indonesia, 

sebagai berikut:89  

Tabel 1. Kasus pembunuhan di 

 Indonesia tahun 2020-2022 

Kejadian 

pembunuhan 

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 

satu tahun terakhir (kasus) 

2020 2021 2022 

Kejadian 

pembunuhan 
898 927 832 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
88 Marwin, “Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”, 

ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11 (01), 101-118, 2019, hlm 1 
89 Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-

kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html, diakses 22 Juli 2024 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan di 

Indonesia masih terbilang tinggi, sempat naik dari tahun 2020-2021 kemudian 

turun pada tahun 2022. Ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku kasus 

pembunuhan di Indonesia belum memiliki efek jera, terbukti dari angka naik 

turunnya kasus pembunuhan. Seharusnya, jika hukuman tersebut efektif 

membuat pelaku pembunuhan jera maka kasus pembunuhan setiap tahun pasti 

berkurang. Dalam hal ini, Islam menawarkan konsep untuk menangani kasus 

kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia, yaitu qis}a>s}. 

Qis}a>s} adalah bentuk pembalasan yang setimpal, yang bertujuan untuk 

melindungi nyawa manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat dilukai atau 

dibunuh hanya dengan alasan yang sah. Sejak ayat qis}a>s} diturunkan 14 abad 

yang lalu, tidak ada hukuman lain yang dianggap lebih adil untuk membuat 

pelaku pembunuhan jera. Namun, data menunjukkan bahwa angka pembunuhan 

belum mengalami penurunan yang konsisten. Hukuman qis}a>s} dianggap beradab 

karena ketegasan hukuman bagi pembunuh diharapkan dapat menciptakan 

masyarakat yang damai, aman, dan harmonis, di mana orang-orang saling 

menjaga dan menghormati satu sama lain.90 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman 

qis}a>s} masih relevan untuk diterapkan dalam menangani kasus-kasus serius 

seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan genosida yang mengancam 

 
90 Paisol Burnian, Implementasi Hukum qis}a>s} di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
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banyak orang dan stabilitas negara. Selain itu, konsep pembayaran diyat yang 

dikemukakan oleh Syaikh al-Sa’di sangat diperlukan di masa kini, mengingat 

banyaknya kasus di mana pelaku telah mendapatkan pengampunan namun harus 

membayar diyat dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dapat menjadi beban 

berat bagi pelaku dan pemerintah setempat.  

  


