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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 ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa S es (dengan titik di  atas) ث

 jim J Je ج

 ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta T te (dengan titik di bawah) ط

 za Z zet (dengan titk di ظ

bawah)  
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 ain ‘ Apostrop terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 ي
Fathah dan ya ai 

 

a dan i 

 

  و

Fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ َي ...

Fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

Kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

Dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

 

4. Tā’marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(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 (-). 

7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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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’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah(الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital 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 Adari 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). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA  : MUHAMMAD ARIF AKBAR 

NIM   : 10100116039 

JUDUL SKRIPSI : PENYADAPAN TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF 

   HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Bagaimana Penyadapan Telekomunikasi 

Perspektif Hukum Islam, dan (2) Bagaimana Penyadapan Telekomunikasi Perspektif 

Hak Asasi Manusia. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

multidisipliner, yaitu pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan ini tergolong library research, yang mana penulis 

mengumpulkan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang 

dibahas, menyadur, mengutip, serta menganalisis  literatur yang telah didapatkan 

kemudian disimpulkan. 

 Setelah diadakan pembahasan terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka 

penulis menyimpulkan; (1) Menurut Hukum Islam sebagaimana Penyadapan 

Telekomunikasi itu sendiri memiki arti yang sama dengan Tajassus dimana Hukum 

Islam memberikan kreteria yang masuk dalam Jarimah ta’zir, sebagaimana ketika hal 

yang kemudian dilakukan dengan mengintai atau dengan cara senyap ataupun dengan 

cara diam-diam itu dapat membawa kemudharatan bagi individu atau kelompok 

lainnya. Penetapan terhadap hukuman ta’zir dan hukuman mati bagi pelaku tindakan 

tersebut. Dimana hukuman tersebut berlaku bagi seorang muslim yang melakukan 

tindakan pidana tersebut kepada muslim lainnya atapun kepada kafir dzimmiy, yang 

diaman hukuman mati kepada seorang kafir harbiy yang melakukan tindakan pidana 

tersebut kepada seorang ummat Muslim. (2) Melihat sebagaimana perinsip dari 

penyadapan itu sendiri ataupun intersepsi ialah suatu tindakan yang melanggar Hak 

Asasi Manusia, diamana pelanggaran terhadap Hak Privasi ini mengakibatkan 

seseorang merasa terncam dan tidak aman bagi orang yang telah dishadap. 

Implikasinya yaitu, (1) khususnya bagi pengguna teknologi berbasis 

internet dimana ketika menggunakan teknologi informasi tidak dengan cara 

berlebihan dan juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Dan (2) Sedikit saran 

bagi pihak atau bidang tertentu melihat dari adanya problem yang kemudian hadir 

hari ini khususnya aturan-aturan tentang penyadapan itu sendiri  melihat dari sisi 

Hukum Islam itu sendiri ataupun Hak Asasi Manusia. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia Ialah Suatu Negara hukum berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana telah ditetapkan di Indonesia khusunya 

Masyarakat. Pengertian hukum itu sendiri begitu penting pada aspek Masyarakat yang 

dimana menjadi salah satu sumber pencerminan ketika melakukan kegiatan bagi 

Manusia, itu sangat berkaitan dengan insan lainnya. Jadi pada pasal 1 ayat 3 

Amandemen ke-3 UUD 1945 telah di tekankan “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”. Berarti Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan dimana Negara yang 

berlandaskan atas aturan tidak berlandakan akan kewenangan semata, pemerintah yang 

berdasar pada konstitusi, tidak berlandaskan Paham Absolut (Bentuk Pemerintahan 

tanpa Undang-Undang Dasar).1 Oleh karena itu sebagai Negara berbasis Hukum, sudah 

sepantasnya semua yang telah di lakukan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

dia juga harus tetap pada Jalur Norma yang ada. 

Ini berarti bahwa sangat penting bagi hukum di masyarakat guna mengontrol 

relasi antar masyarakat dengan negara dan warga masyarakat. demikian aturan hukum, 

semua yang telah dilakukan pada kehidupan Negara atau Masyarakat dia selayaknya 

                                                             

1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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tetap pada barisan norma yang ada.2 . Yang dimana dalam berkehidupan masyarakat 

juga mutlak dibutuhkan aturan yang dapat menjadi penyambung relasi antar 

masyarakat dengan Negara dan relasi antar warga masyarakat. 

Menurut penulis, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan zaman dimana kita dituntut untuk menjadi manusia modern yang 

mengikuti hal-hal baru. Adapun kegiatan agar kita tidak ketinggalan informasi dan 

sarana media adalah dukungan untuk membawa kita ke aspek modern. lahir alat 

teknologi yang menjadi referensi untuk mendapatkan informasi, tetapi kita perlu tahu 

bahwa kita yang berkebangsaan Indonesia diatur oleh hukum dan telekomunikasi juga 

diatur oleh hukum. 

Perkembangan teknologi kerap dibuat dalam sektor wujud kemasyarakatan. 

Jadi kegunaan teknologi tiada penetapan yang benar, tidak terkendalinya penggunaan 

teknologi, bisa melanggar norma yang ada dan pidana. Oleh sebabnya itu juga,  adanya 

factor perkembangan di sector internet yang telah memberikan perubahan di konsep 

teknologi. Kebutuhan akan komunikasi ataupun teknologi jelasnya semakin 

mengalami peningkatan akibat perkembangan teknologi yang menajdi suatu kebutuhan 

di pasar atau Dunia Modernisme. Perkembangan Modern seperti itu akan 

mengakibatkan suatu ketergantungan pada manusia, dan manusia itu sendiri juga 

membutuhkan hal itu sebab membuat pekerjaan atau aktivitas yang menjadi efisien, 

                                                             

2SeputarPengetahuan,http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum 

menurutparaahliterlengkap.html Diakses pada tanggal 21 September 2019, Pukul 21.56. 

http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum%20menurutparaahliterlengkap.html
http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum%20menurutparaahliterlengkap.html
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dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri mampu mewujudkan 

terjangkaunya wilayah yang lebih luas tanpa adanya batasan. Lebih parahnya lagi hari 

ini internet atau teknologi sudah memasuki fase dimana dia mampu untuk masuk dalam 

kehidupan manusia baik itu dari sector hiburan, periklanan, kesehatan dan pendidikan.3 

Kemajuan disektor teknologi, komunikasi dan internet juga melahirkan gejala 

yang baru, contohnya adanya para Hacking Komputer atau kerap disebut peretas. 

Selayaknya adanya teknologi seperti itu harusnya mampu meringankan pekerjaan 

manusia akan tetapi karena adanya para hacker yang menjadikan pengguna teknologi 

tersebut menjadi waspada. Para hacking biasanya melakukan tindakannya dengan cara 

menjelajah pada system internet ataupun system computer dimana ia akan meretas atau 

bahkan merusak system computer yang ada, tindakan yang dia lakukan kerap kali 

disebut sniffing.4 Dimana tidak hanya itu yang ia lakukan ia juga dapat merekam apa 

saja yang kita perintahkan pada computer kita saat kita menjalankan aplikasi ataupun 

program. 

Indonesia Telah Mengalami 4 Kasus Utama Penyadapan Telekomunikasi, 

yaitu: 

1. Tindakan Penyadapan Dirumah Dinas Joko Widodo 

                                                             

3OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013 ),h. 519. 

4Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 

h. 391. 
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Pengungkapan Sekretaris Jend.PDIP Tjahjo Kumulo mengatakan bahwa rumah 

yang di tempati oleh Gubernur DKI Jakarta itu sempat ada yang menyadapnya dan 

kurung waktu tindakan penyadapan selama tiga bulan dahulu. 

Gubernur DKI Jakarta tersebut juga membenarkan akan kejadian tersebut, akan 

tetapi dia lebih acuh untuk hal seperti itu dan tidak memikirkan yang berlebih sebab 

tak ada suatu hal yang sangant penting telah dibicarakan olehnya dan dia berkata “Yang 

Mau Disadap Dari Saya apa, Sih?” 

2. Kasus Yang ke 2 tindakan Penyadapan Australia ke Pemerintahan Indoensia 

Dimana Seorang penganalisis Edward Snowdendari Badan Keamanan Nasional 

Amerika Serikat atau NSA, di bulan desember mengatakan bahwa pemerintahan 

austaralia sudah memanfaatkan pemerintah Indonesia. Ketika penyadapan yang 

dilakukan pada tahun 2009 berlangsung di lingkaran Rumah Presiden indoensia. 

3. Tindakan Penyadapan kepada Operator Telepon. 

Tahun sebelumnya, Canberra Times dan New York Times melapor suatu 

dugaan penyiaran sebanyak 1,8Jt pengguna indosat dan telkomsel oleh NSA meliputi 

badan intel Australia. Pelaporan itu, datang dari Bekas personel NSA. Edward juga 

mengatakan bahwa adanya penyadapan secara keseluruhan sebagaimana 

mengumpulkan beberapa data dari kedua provider. 

4. Kasus terakhir datang dari Lembaga KPK dimana Penyadapan yang di lakukan 

kepada Susno Duadji selaku Kabareskrim. 

konflik (Komisi Pemberantasan Korupsi) melawan (Polisi Republik Indoensia) 

dimana telah terjadi di tahun 2009 yang dimulai dengan kasus spionase telepon milik 
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bekas Kepala Kabereskrim Polisi Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan spionase terhadap susno 

Duadji akibat diindikasi pada kasus 372 KUHP yang diamana dana nasabah Bank 

Century. Terindikasi menerima sejumlah uang 10M.5 

Bentuk dari penyadapan Ialah pengawasan elektronik yang terdiri dari 

pembicaraan atau diskusi tentang percakapan, pembicaraan atau pembicaraan, 

biasanya dengan suara pelan, terdengar secara diam-diam dengan perangkat elektronik. 

Ada juga orang-orang yang mengetuk istilah (tindakan berbicara dengan tenang ke 

percakapan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya). Istilah lain untuk penyadapan 

yang digunakan adalah (elektronik atau mesin untuk mendengarkan percakapan dengan 

tenang, biasanya dilakukan oleh penegak hukum di bawah izin pengadilan untuk 

mendengarkan percakapan pribadi).6 Jadi tidak hanya kesewenagan saja ketika 

melakukan hal tersebut. 

Pada KBBI, penyadapan ialah cara, proses atau tindakan untuk mendengarkan 

(berbicara) informasi (privasi, percakapan) dengan pihak lain tanpa sepengetahuan 

orang tersebut dengan sengaja.7 

Pengertian Penyadapan ialah serangkaian atau kegiatan investigasi atau 

investigatif dengan mengetuk percakapan, pesan, informasi dan / atau jaringan 

                                                             

5Tempo.Co,https://nasional.tempo.co/read/556304/4-kasus-penyadapan-besar-di-

indonesiaDiakses pada tanggal 21 September 2019. Pukul 23.07. 

6Rachmad Andi, Legalitas Penyadapan Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia. Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan Vol 11, No. 2, 2016. 

7Rachmad Andi, Legalitas Penyadapan Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia.  

https://nasional.tempo.co/read/556304/4-kasus-penyadapan-besar-di-indonesia
https://nasional.tempo.co/read/556304/4-kasus-penyadapan-besar-di-indonesia
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komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan / atau perangkat komunikasi elektronik 

lainnya.8 Penyadapan yang sebagaimana pengertiannya telah menjelaskan bahwa 

penyadapan adalah suatu kegiatan memperoleh data secara diam-diam tanpa 

sepengetahuan targetnya. 

Pada UU RI No 36 Tahun l999 juga mendefinisikan tentang penyadapan 

diamana serangkaian memberikan suatu alat tambahan ke jaringan Telkom demi 

terwujudnya perolehan suatu informasi yang dilakukan secara illegal. Dimana hal yang 

sangat fundamental terhadap informasi itu sendiri dimiliki pribadi dan patutnya 

dilindungi oleh Hukum (Pasal 40 UU No 36 Tahun l999).9 

Hak privat harusnya memilki suatu kemerdekaan bagi individu yang pada 

dasarnya dialah makhluk merdeka yang harusnya mengatur dirinya selama tidak 

mengganggu kemerdekaan individu lainnya. Oleh karena itu hak privat juga 

mempunyai batasan sejauh kebutuhan orang lainnya, pada konteks tersebut banyak 

dikatakan adanya sebuah tekanan yang dilakukan secara kekuasaan atau keluar dari 

pada hakikatnya dan melawan hukum.10 Dari lahir sudah mendapatkan hak 

kemerdekaan yang dimilikinya sehingga harus tetap diperhatikan. 

                                                             

8Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN 

Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor 5062,Pasal 1 angka 19. 

9Sudut Hukum, http://www.suduthukum.com/2017/05/penyadapan.html?m=1,Diakses pada 21 

September 2019 Pukul 23.35 

10Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, ( Jakarta: Nuansa Aulia, 2013) hal. 46. 
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 Merujuk pada Pasal 28F UUD 1945 dimana isinya, kepada individu memiliki 

hak agar menyetujui dan mendapatkan suatu informasi agar mengembangkan 

lingkungan pribadi dan sosialnya, juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, memproses, dan mengakses informasi menggunakan apa pun 

yang tersedia. Setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan dalam rasa aman dan 

nyaman. 

Pengertian dari HAM atau Hak Asasi Manusia dalam Terjemahan Inggrisnya 

Human Right ialah suatu kata yang terbaru dimana Istilah tersebut sering digunakan 

dalam perbincangan umum, sejak Peperangan Dunia ke 2 lahirnya Persatuan Bangsa 

Bangsa di tahun 1945. Terlihat dari history terminology HAM, istilah pertama yang 

diketahui ialah Natural Right, tetapi sebab pengertian tersebut tidak berakar pada 

komunitas Nasional, Right Man juga digunakan untuk gantinya. Akan tetapi pengertian 

kedua itu tidak mengglobal, alibinya, hak-hak perempuan tidak tercakup. Dan sebagai 

istilah yang setara yang dapat mencakup hak-hak pria dan wanita, istilah Hak Asasi 

Manusia digunakan. Sementara itu, definisi hak asasi manusia dalam Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat dalam sifat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan hadiah yang harus 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah , dan semua 

orang demi menghormati dan melindungi martabat dan martabat manusia.11 Bisa dilihat 

                                                             

11Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, h. 46. 
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dari definisi hak asasi manusia itu sendiri bahwa tidak hanya HAM saja yang telah 

menjelaskan akan tentang kemerdekaan manusia akan tetapi juga telah jelas pada 

konsep mahluk tuhan yang pada dasarnya telah hadir pada saat dia telah hadir dimuka 

bumi ini. 

HAM ialah suatu sifat dasar yang dipunyai manusia yang dimana itu hanya 

wujud semestinya. Kemerdekaan itu telah lahir pada insan sejak mereka lahir, bahkan 

semenjak orang tersebut masih berada dalam kandungan. Hak itu sifatnya Universal. 

Bagii Dunia Universal, Isi dari HAM telah mengali reformasi yang begitu fundamental. 

Saat itu HAM tidak hanya di nilai dari bentuk paham individu dan liberal saja, tetapi 

juga HAM harus di Pahami dengan cara Humanis agar hak yang secara melekat dengan 

kehormatan insan. Suatu konsep HAM tersebut juga mengutamakan aspek 

kemanusian.12 

Kegiatan spionase atau mata-mata disebut tajassus pada Hukum Pidana Islam, 

Tajassus atau spionase itu dilarang dikarenakan memiliki suatu dampak yang dapat 

menyebabkan pertengkaran dikalangan umat islam, oleh karena itu tindakan tersebut 

bertujuan mengumpulkan atau memperoleh informasi yang sifatnya privasi dan semua 

individu menurunnya bentuk kepercayaan yang dimiliki terhadap insan lainnya. 

Dalam pandangan Islam, mengetuk dalam terminologi mendekati tajassus 

Jarimah, yang dikenakan hukuman tak'zir, yaitu sanksi terhadap jiwa seseorang dalam 

                                                             

12<http.www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.

doc.> Diakses pada tanggal 21 September 2019. Pukul 23.35. 

 

http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc


9 
 

 
 

bentuk hukuman mati. Namun, jika tajassus dilakukan untuk kepentingan 

memanfaatkan kepentingan hukum, maka prinsipnya adalah istihsan pemberontak. 

Berlandaskan atas uraian latar belakang masalah di atas, penulis antusias untuk 

mendalami lebih dalam tentang "Perspektif Telekomunikasi tentang Hak Asasi 

Manusia dan Hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang problem atau pokok  masalah yang sempat 

dipisahkan di bagian awalan diatas, lahir beberapa masalah dengan berhubungannya 

dengan skripsi yang berjudul Penyadapan Telekomunikasi Perspektif Hukum Islam 

dan Hak Asasi Manusia yaitu : 

1. Bagaimana Penyadapan Telekomunikasi dalam Perspektif Hukum Islam? 

2. Bagaimana Penyadapan Telekomunikasi dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia ? 

C. Pengertian Judul 

 Terkait Latar belakang dan Judul Skripsi yang penulisan lampirkan, maka untuk 

mempermudah pembahsan yang ada pada penelitian itu perlu dijelaskan beberapa 

Key Words yang begitu berkaitan dengan penelitian ini yaitu : 

a. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan investigasi atau 

investigatif dengan mengetuk percakapan, pesan, informasi dan / atau jaringan 

komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan / atau perangkat komunikasi 
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elektronik lainnya. a.13 Penyadapan berarti melakukan suatu kegiatan yang 

dapat mengetahui privasi orang lain. 

b. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari 

suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 'Telekomunikasi' bentuk 

komunikasi jarak jauh iii. 14 Telekomunikasi juga bisa berupa suatu alat 

electronik atau objek yang dapat mempermudah manusia berkomunikasi 

berbeda jarak. 

c. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah droits 

de L’homme dalam bahasa prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam 

bahasa inggris human rights dan dalam bahasa belanda mensenrechten.15 

HAM bagi penulis ialah tidak lain dari hak awal yang di berikan oleh Allah 

swt. 

d. Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang 

didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.16 Hukum Islam suatu dasar 

bagi ummat muslim sendiri untuk menjadikannya pedoman atau dasar. 

                                                             

13Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN 

Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor 5062, Pasal 1 angka 19. 

14Scribd, https://www.scribd.com/doc/48946806/PENGERTIAN-TELEKOMUNIKASI 

Diakses pada tanggal 22 September 2019 Pukul 22:07. 

15 Renggong Ruslan, Hukum Pindana Khusus, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 56 

16Iryani Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusiaa. Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi Vol.17, No.2, 2017  

https://www.scribd.com/doc/48946806/PENGERTIAN-TELEKOMUNIKASI
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D. Kajian Pustaka 

 Sebelum melakukan penelitian mengenai Penyadapan Telekomunikasi 

Perspektif Ham dan Hukum Islam, hal yang pertama dilakukan yaitu: penelusuran 

terhadap literatur yang ada, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya pustaka 

yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arassy Aprillia dengan judul “Kajian HAM 

Terhadap Penyadapan Dalam UU NO 5 TAHUN 2018 Tentamg Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme” Proses penelitian yang diaplikasikan pada penelitian 

ini ialah mengunakan pendekatan yuridis empiris  dan yuridis normative untuk 

penunjang. Jenis dan sumber data diperoleh dari kumpulan data primer dalam 

bentuk interview  dengan pembicara bersangkutan iii. Persamaan penelitian 

terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif yang dimana Penyadapan adalah 

suatu hal yang menjadi fokus penelitian ini. Adapaun perbedaannya dia lebih 

kepada persfektif HAM dalam kasus terorisme. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiq Fauzi dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan 

Informasi  Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik)“ suatau penelitian yang di 

aplikasikan ialah metode kualitatif  dimana jenis penelitian kepustakaan ini 

lebih banyak data diambil dari buku. Persamaan dari penelitian ini ialah 

membahas mengenai penyadapan dalam perspektif hukum Islam yang dimana 

hukum Islam itu sendiri mempersamakan dengan tajassus akan kasus 
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penyadapan. Adapun perbedaan terletak pada tambahan perspektif dari HAM 

sedangkan dia hanya Perspektif Hukum Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Faradlillah Shohi dengan judul 

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap OTT Berdasarkan Proses Penyadapan 

Oleh KPK” Metode penelitan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian riset pustaka (library 

research). Kemudian data diolah dan di analisis dengan pola pikir deduktif 

untuk diambil kesimpulan.Persamaan ada pada metode penelitian dan melihat 

kasus penyadapan dalam Perspektif Islam dan dia berfokus kepada KPK, 

perbedaan dari penelitian ini ada pada objek dari penelitian skripsi ini yaitu 

Penyadapan Telekomunikasi. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang 

merupakan penelitian dengan menulis, mengklarifikasi dan membuat data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber 

literatur yang berkaitan dengan materi dan fokus pada masalah yang dibahas. Ada 

beberapa jenis penelitian perpustakaan. Ada dalam bentuk literatur publik (buku 

teks, ensiklopedi, monograf, dan sejenisnya), literatur khusus (jurnal, buletin 

penelitian, tesis, disertasi, film mikro, disket, kaset magnetik, kaset, dan lainnya), 
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serta literatur cyber (internet).17 Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi 

ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa 

referensi pustaka yang kaitannya dengan penyadapan telekomunikasi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam perihal agar ditemukannya jawaban terhadap penelitian, maka dari 

itu peneliti mengaplikasikan beberapa pendeketan yaitu : 

a. Pendekatan Syar’I  

Pendekatan ini ialah pendekatan hukum ( Syar’I ), sebagaimana 

menjelaskan beberapa hukum yang berhubungan dengan pendapat dari 

para ulama tentang pentingnya menjaga Aqli.18 

b. Pendekatan Yuridis Normatif  

Suatu pengujian hukum yang diperuntukkan untuk memeriksa literatur 

atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dengan melakukan 

pencarian literatur dan peraturan yang bersangkutan pada masalah 

Penaydapan Telekomunikasi Perspektif Ham dan Hukum Islam.  

c. Pendekatan Yuridis Formal 

Sebagaimana pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan beberapa 

aspek yang telah memuat tinjauan Hukum Islam. 

 

                                                             

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

Indonesia, 2014 M), h. 5-6. 

 18 Santosa, “Ahmad Azgar Basyir Mengenai Elastilitas Hukum Islam”, Skripsi ( 
Makassar:FAk.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h, 9. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pada skripsi kali ini, penulis melakukan metode dalam bentuk kutipan dan 

catatan (study literatur), dengan cara mencari dan memilah data dari beberapa 

referensi jurnal dan buku, juga masuk peraturan dan hukum saling 

berkesinambungan pada tema menurut para ahli hukum islam dan dipelajari. Hasil 

dari pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengadaptasi, mengutip dari 

hasil pengumpulan bacaan yang relevan dari hasil yang telah dibahas atau dikaji. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis maksudkan meliputi, 

pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. 

a. Mengedit adalah Melihat data yang memiliki kejelasan makna,kesesuaian dan 

relevansi dengan data lain. 

b. Klasifikasi adalah Pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan objek 

yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang terkait. 

c. Kesimpulan adalah mengumpulkan data/ sumber data yang telah diperoleh untuk 

mendapatkan jawaban atas masalah yang dibahas ii.19 

d. Verifikasi adalah Untuk memeriksa kembali data/sumber data yang diperoleh 

untuk menentukan validitas data yang telah diperoleh. 

 

                                                             

19 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),h. 

85ii. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui bagaimana Penyadapan Telekomunikasi dalam Perspektif 

HAM. 

b. Untuk Mengetahui bagaimana Penyadapan Telekomunikasi dalam Perspektif 

Hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan Penelitian diatas, maka 

diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi 

teoritis maupun praktis: 

a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini, dapat 

menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebh 

lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat 

tentang bagaimana penyadapan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PENYADAPAN TELEKOMUNIKASI 

A. Penyadapan 

1. Pengertian Penyadapan 

Secara sederhana, dalam KBBI, penyadapan atau tindak penyadapan 

dapat dikatakan sebagai cara untuk mendengar atau merekam suatu informasi  

secara objek dengan sembunyi-sembunyi dan penyadpan itu sendiri adalah 

bagian dari proses, suatu tindakan atau penyadapan.1 Dapat di artikan sebagai 

aktivitas mendengar (merekam) informasi (privasi) atau percakapan objeknya 

diaktualkan tanpa melihat dampak dari orang yang menjadi objek tersebut. 

Dilihat dari terminologi yang biasa digunakan oleh beberapa negera 

yang mengambarkan tindakan penyadapan yang sesuai hukum atau prosedur 

atau tata cara yang berlaku atau penyadapan yang biasanya digambarkan 

dengan istilah lawful interception atau intercept atau wiretapping.2 

Wiretapping (penyadapan) ialah kegiatan pencurian informasi para 

target dengan melakukan tambahan perangkat tertentu atau mencolokkan 

saluran kabel komunikasi untuk merekam (tapping) pada fasilitas jaringan 

                                                             

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 1337. 

2Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), h. 182. 
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telekomunikasi (komunikasi kawat) yang umumnya menggunakan kabel (kawat) atau 

sambungan telepon rumah.3 

 Suatu Wiretapping ialah bagian dari tindakan sadap atau kata lain interception 

tetapi interception adalah wiretapping pada pengertian lebih global. Akan tetapi 

kegiatan electronic surveillance suatu kegiatan pengintaian yang berlandaskan 

tindakan atau perkataan insan secara privasi baik tanpa pengunaaan teknolgi internet 

atau nirkabel maupun komunikasi. Oleh karena itu hal yang begitu dasarnya electronic 

surveillance tidak lain dari interception, tetapi elektronic surveillance dalam 

pengaplikasiannya tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dan electronic 

surveillance biasa melakukan perekaman secara visual kegiatan orang atau individu.4 

Jadi wiretapping ialah suatu istilah yang lebih luas untuk tindak penyadapan. 

 Penyadapan yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa 

pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau 

merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat 

elektronik. Adapula yang mengistilahkan penyadapan dengan (tindakan mendengar 

secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya). 

Istilah lain untuk penyadapan yang digunakan adalah (elektronik atau mesin untuk 

mendengar pembicaraan secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh penegak hukum 

                                                             

3 Edmon Makarim, Analisis Terhadap kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang 

tatacara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawful interception), Jakarta ; Badan Penerbit FHUI, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 40 No 2, 2010. H. 226. 

4Reda Manthovani, Penyadapan vs Privasi ,(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2015). h. 31-

32. 
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di bawah izin pengadilan untuk mendengar pembicaraan pribadi).5 Tindakan tersebut 

lebih simpelnya ialah pengintaian secara diam-diam demi tercapainya suatu tujuan. 

 Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau 

penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan 

komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik 

lainnya.6 

 Penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai 

penyadapan yang sah (lawful interception) bukanlah hal baru dalam kehidupan 

masyarakat internasional. Dikatakan bahwa karena dalam 50 hingga 60 tahun terakhir 

semua pemerintah di seluruh dunia telah dievaluasi dan diizinkan untuk menggunakan 

sistem yang dapat melacak informasi dan telekomunikasi, yaitu menguping. Metode 

ini dianggap sangat efektif dalam upaya mencegah dan memberantas bahaya sosial 

yang mungkin timbul atau untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk 

keperluan investigasi dan penuntutan pidana atas kejahatan atau kejahatan berat. 

Sebagaimana telah dikemukakan di awal perkembangan mengenai intersepsi, 

intersepsi atau penyadapan yang digunakan merupakan penyadapan tanpa otoritas legal 

(penyadapan yang melawan hukum).7 Namun, situasi kini telah berubah, di mana 

                                                             

5Rachmad Andi, Legalitas Penyadapan Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia. Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan Vol 11, No. 2, 2016. 

6Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN 

Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor 5062,Pasal 1 angka 19. 

7Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), h. 182. 
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beberapa tahun terakhir berbagai lembaga legislatif di seluruh dunia justru telah 

menciptakan atau memasukan tindakan penyadapan kedalam hukum dimana tindakan 

penyadapan diperkenankan untuk dilakukan selama dilakukan sesuai dengan kerangka 

hukum dan dilakukan sesuai dengan kewenangan. 

 Definisi penyadapan juga diatur pada UU RI No 36 Tahun l999 sebagaimana 

telekomunikasi, ialah tindakan menambahkan alat pada peralatan jaringan demi 

terwujudnya informasi yang dia incar secara illegal. Hal yang sangat mendasar adalah 

informasi yang telah dimiliki orang dengan kemerdekaan yang dia punya patutnya 

dilindungi jadi pelarangan akan tindak penyadapan adalah suatu penegasan ( Pasal 40 

UU No 36 Tahun l999).8 Telah di tegaskan dalam pasal tersebut bahwa ada pelarangan 

ketika ingin melakukan tindak penyadapan baik secara legal atau illegal. 

 Sementara itu Black’s Law Dictionary, kegiatan penyadapan tidak diartikan 

dengan istilah intersepiiimelainkan mengaplikasikan istilah wiretapping. 

“wiretapping, A form of electronic equesdropping, where, upon court order, 

enforcement officials surreptitiously, listen to phone calls.”(Penyadapan adalah suatau 

bentuk penyadapan alat elektronik, yang sebagaimana langkah tindakan itu digunakan 

berlandaskan titah hakim, karena digunakan menurut misteri, digunakan sebagaimana 

                                                             

8Sudut Hukum, http://www.suduthukum.com/2017/05/penyadapan.html?m=1 , Diakses pada 

21 September 2019 Pukul 23.35. 
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mestinya dan formil, sebagaimana mendengar melalui telepon).9 Jadi Black’s Law 

Dictionary lebih memperluas arti dari penyadapan. 

 Berlandaskan perkembangan teknologi komunikasi mengakibatkan terjadinya 

perubahan dari model circuit switching menjadi packet swicthing. Konsekuensinya 

mekanisme kerja wiretapping yang lazim dilakukan dikembangkan dengan 

menghubungkan penyadap langsung ke pengalihan komunikasi pusat (switching cente) 

diadakan oleh operator telekomunikasi dengan tujuan mendapatkan akses langsung dan 

selanjutnya akan melakukan perekaman sendiri dan langsung tanpa harus meminta 

operator yang bersangkutan untuk merekam. Ini tampaknya pada awalnya didominasi 

oleh paradigma circuit switching sebagaimana berlaku dalam jaringan telekomunikasi 

tetap (Public Switch Telephone Networkdan ) karena teknologi komunikasi yang 

dikembangkan dari model circuit switching kemudian menjadi packet switching 

terutama seiring dengan perkembangan internet protocol lalu berkembang istilah baru 

yakni intersepsi (interception).10 

2. Dasar Hukum Penyadapan 

  Pada Artikel kali ini Negara Hukum dilekatkan pada istilah Rule of Law pada 

terjemahan inggrisnya, dan pada bahasa jermannya Reechstaat, atau istilah bahasa 

                                                             

9 Henry Campbell Black, M.A  Black’s Law Dictionary  With Pronounciations,Abridged Fifth 

Edition,West Publishing Co, ST Paul, Minn 1996, h. 825 

10 Edmon Makarim, Analisis Terhadap kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah 

Tentang tatacara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawful interception), Jakarta ; Badan Penerbit FHUI, 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 40 No 2, 2010. h 267 
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Prancis Etat De Droit, dimana pada hakikatnya memiliki unsur yang identik, pada 

supremasi alias kedaulatan atas pemerintahan dan orang saling terkait akan Aturan.11 

 Bentuk afirmasi itu sangat berharga, oleh sebabnya itu terminology yang kerap 

didapatkan dalam terjemahan berupa “ Negara Hukum” terjemahan bahasa Indonesia. 

Terminologi lainnya layaknya Socialis Legality dan Gesezesstaat, kedua perumpamaan 

itu pada masa lampau di terapkan oleh Negara yang di bawah naungan komunis, 

dimana condong menegaskan pada aspek paham aturan yang sifatnya mengikat diluar 

dari persoalan buruk-baiknya, tidak adil atau adil, sebab dia diperuntukkan untuk orang 

yang memiliki kekuasaan untuk membuat.12 Tetapi cara Etat de Droit, Rule Of Law, 

dan Rechstaat memiliki arti yang cukup konkrit, yaitu ketika orang telah diikat oleh 

Pemerintah termasuk hukum, tidak hanya karena aturan itu diperuntukkan oleh dia 

yang berkuasa melahirkannya, akan tetapi aturan itu harus adil dan baik. 

 Tetapi, Pada kontek Indonesia, ada sebagian ahli berargumen soal Negara 

Hukum sebagaimana telah disesuaikan oleh situasi sosiokultur Indonesia, sebagai 

contohya Oemar Seno Adji, dia secara jelas mengatakan Pemikiran Negara Hukum 

memiliki ciri Khas ke-indonesiaan yang berlandas pada keyakinan hukum dan cita 

hukum serta prakteknya dalam ketatanegaraannya. Argument Seno Adji,13 Bangsa 

                                                             

11I Dewa Gede Palguna. Pengaduan Konstritusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 23. 

12George P. Fletcher, 1996, Basic Concepts of Legal Thought. London, Oxford University 

Press. Hlm. 11-12. Dalam (dikutip oleh) I Dewa Gede Palgunna. Ibid. Hlm. 24. 

13 Oemar Seno Adji, 1980. Peradilan Bebas, Negara Hukum. Jakarta, Erlangga Press. Hlm. 

23. Dalam (dikutip oleh) Hamdan Zoelva, 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta, Sinar 

Grafika. Hlm. 16. 
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Indoensia sebagaimana disebut sebagai Negara hukum Pancasila telah memiliki 

Piagam Jakarta, yang memandang Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Causa Prima, 

yang diamana penegasan akan memberikan suatu kebebasan sebagai pengecualian 

jaminan Konstitusional terhadap kemerdekaan penolak agama itu hidup di tengah 

tatanan hukum Indonesia.14 Ciri tersendiri dari Negara Hukum Indonesia telah 

memperlihatkan bahwa dari beberapa aspek terkhusus Hak Asasi antar lain 

memisahkan Negara dengan Agama, lahirnya pengakuan HAM di Negara Barat, juga 

ikut serta lahirnya atas Hak Sosial Ekonomi Masyarakat yang dimana patutnya harus 

ada penjaminan yang menjadi tanggungjawab bagi Negara yang intinya berbeda 

dengan pemikiran Socialist Legality dan Konsep Rule Of Law. 

 Peraturan atau UU yang meninggung akan peraturan Penyadapan .undang-undang 

tersebut ialah.: 

a. Bab XXVII KUHP tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430-434  

 Norma yang terdapat pada Primer kedua KUHP justru melarang pejabat 

yang berwenang melakukan penyadapan dan / atau pemantauan atau 

memperoleh informasi dan / atau memberikan kepada pihak lain terkait 

informasi yang telah didapatkan, contohnya isi percakapan telepon atau 

telegrap. Walaupun aturan tentang objek telekomunkasi itu sangatlah 

sederhana akan tetapi melihat dimana saat menyusun KUHP ini teknologi 

                                                             
 14 Oemar Seno Adji, 1980. Peradilan Bebas, Negara Hukum. Jakarta, Erlangga Press. Hlm. 23. 

Dalam (dikutip oleh) Hamdan Zoelva, 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika. 

Hlm. 16   
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yang ada saat ini belum secanggih sebagaimana hari ini.15 Akan tetapi nilai 

dari aturan yang telah ada semisalnya pelarangan akan tindakan criminal 

penyadapan. 

b. UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 

 Pada UU tersebut telah di atur proses penyadapan penyidik pada 

konteks investigasi criminal yang berkaitan pada psikotropika. Hukum yang 

berkaitan dengan penyadapan dijelaskan dalam BAB XIII tentang Investigasi 

dimana memberi kekuasaan kepada polisi agar dapat melakukan penyadapan. 

Bunyi Pasal 55 Huruf c Adalah16 

“menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi 

elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau  diduga 

keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana 

psikotropika. Jangka waktu penyadapan  berlangsung  untuk paling lama 

30 (tiga puluh)hari” 

c. UU No 31 Tahun 1999  Nomor 31 tahun 1999 Mengenai 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 Pada UU kali ini, wewenang Spionase ditempatkan pada 

penjelasaan terhadap UU yang berkaitan pada wewenang penyelidik, 

                                                             
15R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1994), hal. 290-293, Pasal 430-434. 

16RepublikIndonesia,Undang-

UndangtentangPsikotropika,UUNomor22Tahun1997,LNNomor 67 Tahun 1997, TLN Nomor 

3698, pasal 55 huruf c. 
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pemeriksaan disidang pengadilan dan penuntutan. Point penjelasan dalam 

Pasal 26 ialah sebagai berikut:17 

“Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk 

melakukan  penyadapan (wiretapping)” 

d. UU No 36 Tahun 1999 Mengenai Telekomunikasi 

Tidak hanya Mengatur persoalan UU penyadapan, ia juga 

berkwajiban mengatur perusahan jasa Telekomunkasi agar memiliki suatu 

skill agar dapat merekam pembicaraan pengguna jasa telekomunikasi 

tersebut. Aturan UU ini juga telah melakukan penegasan terhadap pelarangan 

wiretapping baik menggunakan jaringan atau dalam bentuk apapun itu. 

Apabila demikian, UU ini telah memberikan kekuasaan kepada pemilik 

layanan teknologi tersebut untuk dapat memberi suata data catatan 

komunikasi sebagai bukti pengguna layanan atau untuk tujuan Peradilan 

Tindak Pidana seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan 

peraturan.18 

 

 

 

                                                             

17Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

UU Nomor 31 tahun 1999. LN Nomor 140 Tahun 1999. TLN Nomor 3874, penjelasan pasal 26. 

 18Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU Nomor 36 Tahun 

1999, LN Nomor 154 Tahun 1999, TLN Nomor 3881. 



25 
 

 
 

e. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme 

Perppu Nomor 1 Tahun 2002.19 Peraturan tersebut menetapkan 

kekuasaan terhadap penyidik agar dapat menyadap akan tetapi pada konteks 

investigasi criminal terorisme. Writetaping hanya dapat dilaksanakan ketika 

ada suatu izin yang di berikan oleh ketua Pengadilan sebagaimana telah 

diberikan kurung waktu selama maksimal 1 tahun 

f. UU No 18 Tahun 2003 Mengenai Advokat 

Pada aturan UU ini telah mengatur sebagaimana kemerdekaan 

seorang Advokat agar dapat dilindungi oleh segala tindakan writetapping 

ketika mereka sedang berkomunikasi dengan klien mereka.20 Undang-undang 

Advokat ini menjelaskan  bahwa seorang Advokat itu mempunyai wewenang 

atas keprivasian hubungannya terhadap kliennya, juga perlindungan akan file 

dan dokumen yang dia sita ataupun inspeksi. 

g. UU No 21 Tahun 2003 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

                                                             

 19Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, LN Nomor 106 Tahun 

2002, TLN Nomor 4232, Pasal 31 ayat (2). 

 20Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU Nomor 18 tahun 2003, LN 

Nomor 49 Tahun2003,TLNNomor4288. Pasal 19 ayat 2. 
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UU No 21 Tahun 2003.21 Pada peraturan Perundang-undangan kali ini 

telah memberikan wewenang terhadap penyidik agar dapat melakukan 

wiretapping sebagaimana yang telah melakukan criminal perdagangan orang 

wiretapping dapat diaktualkan ketika jenis criminal itu berlandaskan bukti 

awal yang kuat dan dengan izin dari kepala Pengadilan. 

h. UU No 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik 

Dimana Peraturan Perundang-undang ini pada dasarnya melarang 

adanya pelaksanaan pengadaan informasi elektronik dan / atau data 

elektronik. Ketika terdapat suatau penyimpangan dari itu maka wiretapping 

dapat prinsipnya melarang pelaksanaan pengadaan informasi elektronik dan / 

atau data elektronik. Adapun penyimpangan dari ketentuan ini dimana 

penyadapan bisa digunakan pada konteks penegakan hukum dengan syarat 

permintaan polisi, lembaga penegak hukum dan / atau jaksa penuntut umum 

lainnya atau telah ditentukan berlandaskan Hukum.22 

i. UU No 35 tahun 2009 Mengenai Narkotika23 

Undang-undang ini memberi wewenang kepada penyelidik (BNN) 

                                                             

21Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 58 Tahun 2007, TLN Nomor 4720, 

Pasal 31. 

22Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU 

Nomor 11 tahun 2008. LN Nomor 58 Tahun 1999, TLN Nomor 4843, penjelasan Pasal 31. 

23 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN 

Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor 5062, Pasal 1 angka 19, Psl 75, 77, 78. 
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Badan Narkotika Nasional terkait distribusi narkotika dan penyalahgunaan.  

3.  Landasan Yuridis dan Landasan Sosiologis Pengaturan Penyadapan 

  Sebuah Fondasi yuridis dapat diartikan hanya sebagai dasar hukum. Dasar 

hukum ini adalah dasar bagi otoritas untuk membuat hukum dan peraturan yang 

akan diajukan dan diimplementasikan. Dasar aturan ini akan mengerahkan 

wewenang terhadap pejabat ataupun badan dan lembaga untuk membuat suatau 

sistem aturan perundang-undangan. Yang dimana Dasar hukum yang 

menyerahkan wewenang untuk melahirkan aturan perundang-undangan sangat 

diperlukan dan sangat urgent untuk dicatat karena tanpa cara eksplisit diatur pada 

peraturan perundang-undangan, bagi pejabat atau lembaga tidak memiliki 

kewenangan untuk mengeluarkan peraturan. jika itu dilakukan, konsekuensinya 

ialah peraturan yang dilahirkan akan menjadi cacat hukum.24 

  Beberapa produk hukum dan aturan yang diaplikasikan oleh semua 

lapisan masyarakat, harusnya dibuat dengan isi pokok yang dapat mudah 

dimengerti oleh masyarakat umum secara realitas dengan masyarakat yang terkait. 

Hukum yang ditetapkan ialah keharusan sesuai dengan nilai yang telah diakui 

sebagai suatu kebenaran, sesuai dengan kepercayaan pada masyarakat,  

berkesinambungan dengan kesadaran hukum masyarakat, dan juga merupakan 

"hukum yang hidup" dimasyarakat. Fondasi sosiologis ialah fundamental dari 

                                                             

24Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013),h. 46. 
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validitas hukum dan peraturan yang merujuk pada realitas yang berkembang di 

masyarakat.25 Secara sosiologis, keberadaan fenomena penyadapan ini dapat 

menimbulkan konflik antar individu, problem antar individu dan golongan, dan 

masalah dengan golongan. Ini begitu berkaitan pada sifat Negara Indonesia yang 

begitu magis, religius, kongkret dan religious.26 olehnya itu, rasa kekeluargaan,  

persaudaraan dan solidaritas itu tetap sangat dijaga oleh bangsa Indonesia. Dengan 

arti lain, dapat diartikan jika suatu sisi terasa rugi karena perlakukan penyadapan 

ini, kecemasan hanya sisi yang berkepentingan tetapi masyarakat luas yang akan 

bereaksi. 

B. Telekomunikasi   

 Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Telekomunikasi dapat 

di artikan sebagai komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegrap, telepon) dan radio.27 

Kemajuan teknologi sering mempengaruhi segi wujud masyarakat. Ketika tidak 

diaturnya pengaplikasian teknologi sebagaimana mestinya, akan timbul kecondongan 

konsumen teknologi yang takkan dapat dikontrol, yang bisa dalam bentuk melanggar 

hukum atau pidana. Demikian juga, terhadap perkembangan di wilayah teknologi 

informasi dimana telah mengantar perkembangan di bidang komunikasi, peran 

                                                             

25Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia,h. 122. 

26Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia,h. 122. 

27https://kbbi.web.id/telekomunikasi. Diakses pada tanggal 27 September. Pukul 20.56. 
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“Telekomunikasi” bertambah berarti ketika perolehan dari permintaan global itu sangat 

pesat untuk memenuhi perkembangan zaman. Zaman Modern hari ini sebagai tuntuan 

pada teknologi komunikasi yang harus bisa melahirkan inovasi baru demi terwujudnya 

teknologi yang modern dan menjawab akan tantangan zaman.28 Beberapa inovasi 

terbaru untuk menjawab era modern itu adalah lahirnya teknologi internet yang 

semakin menjadi kebutuhan bagi manusia, yang di mana point yang paling disenangi 

adalah akses untuk semua sector itu dapat diakses maka dari itu kebutuhan manusia 

akan lebih mudah contoh dari keberhasilan teknologi internet ialah perdagangan, 

pendidikan, perikanan maupun kesehatan. 

 Kehadiran masyarakat informasi yang diyakini menjadi point yang 

fundamental dipertengahan abad ketiga, yang dimana di ikuti dengan hadirnya survey 

yang mencatat akan penggunan teknologi informasi atau internet sangat luas.29 Bukan 

hanya di Negara berkembang saja akan tetapi berbagai negeara juga termasuk 

contohnya Indonesia, hal itu di jadikan bagian dari fasilitas ekonomi yang sangat 

fundamental dan begitu menguntungkan untuknya. 

 Kemajuan “Teknologi Informasi” kini menyediakan beberapa akomodasi 

dimana telah dapat memudahkan segala aktivitas insan manusia. Perpaduan antara 

teknologi itu telah dapat memberikan dan melahirkan jaringan yang global dimana 

                                                             

28OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013),h. 519. 

29Ashadi Siregar, Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi, makalah pada Seminar 

Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Yogyakarta, 19 September 2001. h. 

47. 
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jaringan itu dapat digunakana disemua dunia, hadirnya aplikasi yang tak hanya di pakai 

oleh lingkungan Universitas ternyata juga di pusat penelitan dan laboratorium demi 

kegunaan ilmiah ataupun penelitian. Kini juga di Militer, perusahaan , Perbankan, 

Instasi, Hukum dan Peradilan dan individu.30 Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono 

Soekanto bahwa, "Pembangunan adalah perubahan yang terencana dan tertib yang 

mencakup aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual dan 

teknologi..”31 

 information society “Masyakarakat Informasi”, sebutan ini juga update di 

lingkungan praktisi telematika dan pemerintahan. Istilah information society menurut 

Ronfeld (1992) memberikan sedikit argumentasinya yang dimana menurutnya bahwa 

sebagai society yang mempertunjukkan batasan yang buram antar system komunikasi, 

jaringan global, setelit komunikasi dan perangkat keras computer atuapun jaringan 

global lainnya. (Sulistyo Basuki, 1999).32 Beberapa definisi ini telah sangat terperinci 

dalam menjelaskan information society ialah suatu interaksi antar manusia dengan 

manusia lainnya yang di mudahkan akan hadirnya jaringan satelit komunikasi. 

 Sedikit pembenaran yang dimana komunitas society begitu urgent untuk 

pengimplementasiannya. Manusia pastinya lebih cenderung mencari hal yang simple 

                                                             

30Budi Raharjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, 2003. 

h.107. 

31Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, 1989. 

h.11. 

32Ashadi Siregar, Negara, Mayarakat, dan Teknologi Informasi, makalah pada seminar 

Teknologi Informasi (Yogyakarta: 19 September 2001). 
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dalam menerima beberapa akses menuju informan yang maju. Di era sebelumnya, 

ketika publik ingin mencari informasi dari televisi ataupun Koran, diskusi itu 

sepertinya akan singkat pada opini nasional, akan tetapi beberapa masyarakat 

informan, public berpeluang untuk dapat menerima informasi di seluruh dunia tanpa 

adanya sekta waktu dan ruang.33 Hal itu menjadi penyebab masyakarkat yang lebih 

produktif. dimana memfasilitasi beberapa fungsi utamanya pemerintah untuk 

menjalankan, yaitu regulasi dan layanan. Dimana pemerintahan juga dapat mengumpul 

beberapa mungkin problem yang kemudian telah berkembang dan kemudian jika ada 

beberapa solusi telah di dapatkan dalam bentuk kebijakan, pemerintah dapat 

mensosialisasikan kembali informasi tersebut kepada masyarakat. 

 Kemajuan teknologi komunikasi,teknologi komputer dan teknologi informasi  

melahirkan keajaiban hangat, ialah peretasan computer. Adanya internet adalah bentuk 

perpaduan antar teknologi ini, yang kemudian media adalah salah satu sasaran yang 

kerap kali di retas. Beberapa peretas kemudian melakukan kegiatannya dengan 

pencarian system computer. Kesalahan di system computer dapat mengakibatkan 

peretasan pada system computer yang dimana itu dapat terjadi apabila yang di tujukan 

telah berhasil. Beberapa metode dapat di aplikasikan dengan cara mnyelidiki  melintas 

jaringan dan memeriksa paket data.34 Cara ini kerap kali disebut penyadapan. Dengan 

                                                             

33Zamri. Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi, Tantangan Penegakan Hukum dan 

Permasalahannya.(presentasipadaSosialisasiUUITE).Dapatdiaksespadahttp://www.computeksd.com/

DefamationJuice.gif 

34Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2003)h. 391. 
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mengecek peretas juga dapat menemui kelemahan dalam suatu system diamana setiap 

tekanan tombol akan terekam. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

C. Undang-Undang Penyadapan Telekomunikasi 

 Pada Artikel kali ini Negara Hukum dilekatkan pada istilah Rule of Law pada 

terjemahan inggrisnya, dan pada bahasa jermannya Reechstaat, atau istilah bahasa 

Prancis Etat De Droit, dimana pada hakikatnya memiliki unsur yang identik, pada 

supremasi alias kedaulatan atas pemerintahan dan orang saling terkait akan Aturan.35 

 Bentuk afirmasi itu sangat berharga, oleh sebabnya itu terminology yang kerap 

didapatkan dalam terjemahan berupa “ Negara Hukum” terjemahan bahasa Indonesia. 

Terminologi lainnya layaknya Socialis Legality dan Gesezesstaat, kedua perumpamaan 

itu pada masa lampau di terapkan oleh Negara yang di bawah naungan komunis, 

dimana condong menegaskan pada aspek paham aturan yang sifatnya mengikat diluar 

dari persoalan buruk-baiknya, tidak adil atau adil, sebab dia diperuntukkan untuk orang 

yang memiliki kekuasaan untuk membuat.36 Tetapi cara Etat de Droit, Rule Of Law, 

dan Rechstaat memiliki arti yang cukup konkrit, yaitu ketika orang telah diikat oleh 

                                                             

35I Dewa Gede Palguna. Pengaduan Konstritusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 23. 

36George P. Fletcher, 1996, Basic Concepts of Legal Thought. London, Oxford University 

Press. Hlm. 11-12. Dalam (dikutip oleh) I Dewa Gede Palgunna. Ibid. Hlm. 24. 
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Pemerintah termasuk hukum, tidak hanya karena aturan itu diperuntukkan oleh dia 

yang berkuasa melahirkannya, akan tetapi aturan itu harus adil dan baik. 
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BAB III 

HAM DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYADAPAN 

A. Sejarah Hukum Islam 

Penulis-penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam beberapa 

tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka yang pergunakan dalam 

mengadakan pertahapan itu. Ada yang membaginya ke dalam 5, 6 atau 7 tahapan. 

Namun, pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembagan hukum islam 

ialah 5 regenerasi yaitu: 

1. Masa Nabi Muhammad (620 M - 632 M) 

2. Masa Khulafau Rasyidin (632 M – 662 M) 

3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M) 

4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M) 

5. Masa Kembangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang) 

MASA NABI MUHAMMAD (620 M - 632 M) 

 Sebelum mengkaji pertumbuhan hukum Islam di zaman Nabi Muhammad ini 

sebagai latar belakangnya, kita bicarakan dahulu masyarakat Arab sebelum Islam. 

 Agama Islam sebgai Induk hukum Islam muncul disemenanjung Arab, di situ 

satu daerah tandus yang dikelillingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada 

sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas, di tengah-tengah gurung 

pasir yang sangat luas yang mempengaruhi cara hidup dan cara berfikir orang-orang 
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Badui yang tinggal di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, 

mereka selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Alam yang begitu 

keras membentuk manusia-manusia individualistis. 

Perjuangan memeperoleh air dan padang rumput merupakan sumber-sumber 

perselisihan antara mereka. Dan karna itu pula mereka hidup dalam klen-klen yang 

disusun berdasarkan garis patrilineal, yang saling bertengtangan (Philip K.  Hitti, 1970: 

13-16)1 

 Ikatan klen ini didasarkan pada pertalian darah dan nada juga didasarkan pada 

pertalian adat. Pertalian terjadi apabila anggota suatu klen lain diangkat menjadi 

anggota klen yang bersangkutan dalam suatu upacara, antara lain dengan meminum 

beberapa tetes darah anggota klen yang asli. Klen merupakan ikatan angota-angotanya 

yang berkewajiban melindungi seluruh kepentingan para anggota klennya. Kalau salah 

seorang anggota klennya berkelahi dengan anggota klen yang lain, biasanya seluruh 

anggota klen yang bersangkutan terlibat ke dalamnya.2  

 Susunan klen yang demikian menuntut kesetian mutlak para anggotanya, dan 

karna itu, kalau ada seorang anggota klen melepasakan diri dari ikatan klennya, ia 

dianggap telah memutuskan hubungan dengan klen asalnya, dan sebagi akibatnya ia 

tidak lagi dilindungi oleh anggota klennya. Klen dipimpin oleh seorang yang beri gelar 

Sayyid atau Syaikh yan dipilih berdasarkan kelahiran, keberanian atau kearifanya. 

Kalau terjadi perkelahian diantara angota-angota klen, biasanya kepala klen itulah yang 

                                                             
1 Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h. 154 
2 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 154 
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berfungsi sebgai arbitratornya.3 Dalam melaksanakan fungsinya itu ia didampingi oleh 

sebuah majilis sebgai badan penasehat yang angota-angotanya terdiri dari orang-orang 

tua klen yang bersangkutan.karna corak masyarakatnya yang unilateral patrilineal, 

kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam keluarga. Melalui anak laki-laki inilah 

garis keturunan ditarik dan dia pula lah didalam keluarga yang dianggap akan 

menruskan keturanan. Karna kedudukan wanita dipandang sangat rendah. Wanita 

hanya dibebani kewajiban tampa imbalan hak sala sekali. Demikian rendahnya 

kedudukan wnaita pada waktu itu sehingga laki-laki dengan mudah mengucapkan satu 

dua patah kata saj untuk menceraikan istrinya. Disalam hukum kewarisan misalnya 

kedudukan wanita dianggap tidak ada.4  

 Sejarah memang, telah mencatat nama-nama manusia yang membawa atau 

membangun suatu agama, yang lain desebut-sebut sebagai bapak suatu bangsa. Di 

samping itu ada pula orang-orang besar yang berhasil membangun suatu masyarakat 

atau Negara. Jika ada orang lain yang berhasil membangun ketiga-tiganya sekaligus, 

maka mungkin kedudukan Nabi Muhammad tidak sangat istimewa dalam sejarah umat 

manusia, terutama bagi umat islam, dan orang mungkin akan mudah melupakan 

namanya. Akan tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa ke tiga institusi atau lembaga 

itu dalam bentuknya yang sangat unik ( lain dari yang lain ) telah berhasil dibangun 

oleh Nabi Muhammad dalam waktu relative singkat, yakni dalam masa kurang dari 2 

tahun. Manusia yang dijadikan tuhan menjadi Utusan-nya itu telah dapat menunaikan 

                                                             
3 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 155 
4 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 167 
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tugasnya dengan baik, membangun suatu agama dalam arti kata yang seluas-luasanya, 

membina suatu umat yang kemudia menjelma menjadi suatu bangsa serta mendirikan 

suatu masyarakat politik atau Negara, serta meletakkan dasar-dasar budaya yang 

kemudian berkembang menjadi budaya islam. Oleh karena itulah kedudukannya 

menjadi sangat penting, terutama bagi umat islam. Pengakuan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang Muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan 

Muhammad. Dan ini membawa konsekuensi bahwa umat islam harus mengikuti 

firman-firman Tuhan yang terdapat dalam Al-quran dari Sunnah Nabi Muhammad 

yang dicatat dalam kitab-kitab hadis. 

MASA KHULAFA RASYIDIN (632 M- 662 M) 

 Dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun selama 22 

tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat jibril baik waktu beliau masih 

berada di makka maupun setelah hijrah ke madinah. Demikian juga halnya dengan 

sunnah, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah itu. 

 Kedudukan Nabi Muhammad sebgai utusan Tuhan tidak mungkin diganti , 

tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat islam dan kepala Negara harus 

dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad Sebagai kepala Negara dan 

pemimpin umat islam ini disebut Khalifah, suatu kata yang dipinjam dari Al-Quran 

(surat 2:30), di dalam Al-Quran selain dalam suart Al-Baqarah ayat 30 itu terdapat 

perkataan Khalifah yang tersebar dalam sebelas ayat. Ide yang dapat disimpulkan dari 

ayat-ayat tersebut ada;ah bahwa manusia harus mempunyai tujuan hidup menata dunia 

ini. Dan sebagai khalifah (wakil) tuhan di bumi ini, manusia harus menerjemahkan 
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segala sifat-sifat tuhan ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan dan wajib mengatur 

bumi ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkannya. Manusia wajib melakukan 

tugas untuk mencapai tujuan hiduppnya menurut pila yang telah ditentukan oleh Tuhan 

dalam ajaran-ajaran-nya.5 Seperti apa yang telah kita ketahui manusia ialah wakil tuhan 

di muka bumi ini maka dari itu hukum yang kemudian hadir dilihat dari beberapa 

pemimpin-pemimpin pada zaman kenabian dan pada masa khalifah. 

 MASA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN 

PEMBUKAAN (ABAD VII-X M) 

 Di samping periode Nabi Muhammad dan Periode Khulafa Rasyidin yang telah 

diuraikan di atas, periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan Hukum Fiqih 

Islam pelru dikaji dan dipahami dengan baik, karena dalam periode inilah hukum islam 

dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh 

tahun lamanya, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X Masehi. 

Dilihat dari kurun waktu ini, pembinaan dan pengembangan hukum islam dilakukan di 

masa pemerintahan Khalifah Umayyah (622-750) dan khalifah Abbasiyah (750-1258). 

Dan oleh karena itu pula dalam kepustakaan sering dikatakan bahwa hukum Fiqih 

Islam berkembang di masa Umayyah dan berbuah di zaman Abbasiyah (Hazirin, 

1995).6 Sebagaimana perkembangan akan hukum islam itu hadir pada zaman 

pemerintahan Ummayyah dan di zaman Khalifah Abbasiyah dalam periode ini telah 

memikirkan akan perkembangan dan ketika pemikiran yang kemudian tidak berlanjut 

                                                             
5 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 181 
6 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 182 
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maka aturan atau hukum pada zaman ini sendiri akan mengikuti pada zaman Khalifah 

atau shabat Nabi. 

 Hukum Fiqih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan islam mencapai 

puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah yang memerintah selama 

lebih kurang lima ratus tahun. Di masa inilah lahir para ahlli hukum islam yang 

menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fiqih islam serta muncul berbagai 

teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat islam sampai sekarang. 

Gerakan ijitihad yakni gerakan untuk mempergunakan seluruh kemampuan pikiran 

dalam memahami ketentuan hukum islam yang tercantum di dalam ayat-ayat hukum 

dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dan merumuskannya menjadi garis-

garis Hukum oleh orang-orang yang memenuhi syarat, dilakukan dimana-mana. Orang 

yang melakukan usaha demikian itu disebut mujtahid yakni orang yang berijtihad, 

seperti yang telah disinggung di halam 118.7 Zaman Kahlifah Abbasiyah yang 

melahirkan beberapa Hukum-Hukum yang baru sebab di zaman tersebut banyak 

melahir pemikir-pemikir islam dengan kecerdasan yang dimiliki oleh kaum pada saar 

itu sehinggah menghadirkan fiqih atau hukum yang pastinya itu hadir sebab problem 

yang hadir pada zaman itu sendiri. 

MASA KELESUAN PEMIKIRAN (ABAD X M – XIX M) 

 Pada periode ini kerap disebut dengan priode yang menarik sebab Ijtihad dan 

Fiqih Ulama semakin berkembang dimana pada priode inilah hadir berbagai mazhab 

                                                             
7 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 182 
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khususnya mazhab yang empat yaitu mazhab syafei, hanafi, maliki dan kembali,. 

Perdebatan antar Madrasah Al-Ray dengan Madrasah Al-Hadist semakin menipis 

sehingga masing-masing pihak mengakui peranan Ra’yu dalam berijtihad. Kitab-kitab 

fiqih kemudian mulai menyusun pada zaman itu dimana pemerintah juga memulai akan 

mengikuti salah satu mazhab fiqih. Contohnya dalam pemerintah daulah Abbasiyah 

yang membuat fiqih mazhab hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. 

Dimana ketika kesempurnaan penyusunan kitab-kitab Ushul Fiqih seperti kita Ar-

Risalah yang telah di konsep oleh imam Syafei.8 Diamana pada maza itu juga fiqih 

Ifriradhi lebih memiliki perkembangan sebab pendekatan yang begitu terapkan dalam 

fiqih tidak bisa melakukan pendekatan actual tetapi memulai dengan pendekatan 

teoritis. 

        MASA KEMBANGKITAN KEMBALI (ABAD XIX M 

SAMPAI SEKARANG) 

 Zaman ini atau periode ini dimulai pada terlihatnya kelemahan semngat ijtihad 

dan perkmebangannya, penyelesaian akan problem yang hadir pada fiqih tidak lagi 

mengacu pada Al-Quran dan sunnah Rosul serta adanya perimbangan yang tujuannya 

syara dalam penetapan hukum tetapi telah beralih kepada sikap yang masih 

mempertahankan mazhab secara konservatif. Upaya pengembangan fiqih melalui 

prises yang kemudian dikembangkan imam mazhab dan mentarjih telah diawali dengan 

pudarnya. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu maka ijtihadnynya 

                                                             
8 Pengantar dan Sejarah Hukum Islam h. 184 
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mempersoalkan kejumudan para fuzoha pada zaman abad ke-8 H, oleh karena itu 

mereka memaksa para pejabat yang berkuasa untuk memberikan penetapan undang-

undang politik yang terlepas dari hukum syariat. Ibnu Qayyim menyalahkan Fuqaha 

yang jumud ini sebagai biang keladi penyimpangan para pejabat dan penguasa serta 

jauhnya merka dari syariat sebagaimana mestinya. Ulama merasa sudah cukup dengan 

adanya pembelajaran sebuah kitah fiqih dari kalangan mazhabnya seginggah 

penyusunan kitab fiqih pada zaman itu sendiri terbatas. 

B. Pengertian Tajassus 

Pengertian Tajassus oleh Imam Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani dapat terbilang 

haram, ( diizinkan ) jaiz, pertama kali dilihat siapa melakukan mata-mata. Didalam Al-

Qur’an telah menjelaskan bahwa Tuhan dengan tegas mengharamkan jika aktiviras 

memata-matai dilaksanakan oleh umat Islam. 

Didalam surah Al-Hujurat:12, Allah SWT berfirman : 

ۖٞ وَ لَا تجََسَّسُواْ وَلَا  نَ ٱلظَّن ِ إِنَّ بعَۡضَ ٱلظَّن ِ إِثۡم  أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱجۡتنَِبوُاْ كَثيِرٗا م ِ  ّ يغَۡتبَ بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أيَحُِبُّ أحََدكُُمۡ ّ 

حِيم   أنَ يَأۡكُلَ يأَۡكُلَ لَحۡمَ أخَِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتمُُوهُۚ وَٱ اب  رَّ  ٢١تَّقوُاْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ توََّ

Terjemahnya: 

“Hai kamu yang percaya, jauhi dari banyak prasangka (kecurigaan), karena 

beberapa dari prasangka ini adalah dosa. dan jangan mencari keburukan orang 

dan jangan bergosip satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka pasti Anda merasa jijik 

dengannya. dan takut akan Allah. Tentunya Allah adalah penerima pertobatan, 

yang paling penyayang.” 
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 Berdasarkan ayat di atas Imam Qurthubiy telah menafsirkan sebagai berikut:   

 Ambil hal yang muncul, dan jangan membuka Aurat Ummat Islam, yaitu, 

jangan ada di antara kalian yang memeriksa alat kelamin saudaranya, yang membuat 

dia tau akan Aurat sesudah Allah SWT menutupnya.”9 

 Jika terjadi perilaku criminal dan susah untuk menemukan suatu bukti, karena 

hanya ada satu caranya yaitu memata-matai, dalam umat muslim juga menolak sebab 

didapat dengan cara tajassus, yang mengikuti barat, orang kafir barat dapat 

mengaktualkan detektif baik memata-matai demi menemukan sebuah bukti tindak 

pindana, baik mengetuk telepon ataupun dari berbagai cara penyadapan yang bersifat 

tidak diperbolehkan.10 

Sementara dalam aturan fiqhiyyah itu tertulis: 

لُاُ  لُاضَّزُريُُزَّ

Adh-Dhararu Yuzaalu 

 Layaknya yang telah di sampaikan oleh Izzuddin Ibnu Bad Al-Salam 

ssebagaimana tujuan Syariah ialah demi mencapai manfaat dan penolakan interpretasi. 

Jika perhadapankan ke tingkat yang jelas, manfaatnya lebih jelas ketimbang 

kerugiannya. Setelah itu berbagai ulama lebih detail dalam menetapkan syarat dan 

                                                             

9Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi¸ (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2009), h. 79. 

10Abu Ameenah Bilal Philips, Tafseer Soorah Al Hujarat; Menolak Tafsir Bid‟ah( terj. Elyasa 

Bahlawan), (Surabaya: Andalaus Press, 1990) h. 150-151. 
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pengukuran terhadap kemaslahatan.11 Tajassus ialah tindakan dimana menyebabkan 

kerugian, olehnya itu, kerugian akan menimbulkan konflik yang dimana harusnya 

dihilangkan.12 Ini berarti bahwa kerusakan tidak diizinkan dalam islam. Begitu juga 

dengan adanya berbagai macam sanksi dalam jinayah fiqh (hukum pidana Islam) juga 

untuk menghilangan kerugian. 

Kegiatan spionase atau mata-mata disebut tajassus pada Hukum Pidana Islam, 

Tajassus atau spionase itu dilarang dikarenakan memiliki suatu dampak yang dapat 

menyebabkan pertengkaran dikalangan umat islam, oleh karena itu tindakan tersebut 

bertujuan mengumpulkan atau memperoleh informasi yang sifatnya privasi dan semua 

individu menurunnya bentuk kepercayaan yang dimiliki terhadap insan lainnya. 

C. Dasar-Dasar Hukum Tajassus 

 Pengertian hukum menurut Islam berasal oleh bahasa Arab dimana yang artinya 

uqubat. Dimana pengertian dari uqubat ialah suatu hukuman dimana di timpahkan 

seorang hakim kepada seorang yang telah melakukan tindak kejahatan atau dalam 

bahasa arabnya ( Jarimah ). Uqubat ialah penebusan atau tanggungan atas 

ketidakpatuhannya ataupun melakukan Jarimah. Fuqaha memberikan definisi terhadap 

uqubat sebagaimana penebusan yang telah ditimpahkan pada seorang yang telah 

melakukan tindak pelanggaran akibat kesalahan yang dilakukannya sebagai 

                                                             

11A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), h. 67. 

12Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 136. 
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hukumannya dan salah satu upaya pelarangan kepada orang-orang yang ingin 

melakukan tindak pelanggaran.13 

 Sanksi yang ada pada islam kerap di tanamkan jika ada suatu unsur yang 

kemudian tercapai, walaupun itu sifatnya hanya seperti biasanya ataupun lebih jelas. 

Ketetapan yang ditanamkan dan dijalankan oleh sebab itu dalam perspektif islam 

hukuman di maknai sebagai perilaku ikhtiar, walaupun seorang hakim patut memiliki 

dua prinsip mereka harus jalankan ataupun ditegakkan.yaitu : 

a. Menyingkir dari hukuman hadd pada kasus yang memuat hukuman subhat. 

b. Hakim baiknya memberikan maaf dari pada harus memberikan putusan keliru.14 

 Khususnya dalam hal perbuatan pidana, dimana dua hal itu saling menyatu, seperti 

pada bulatan memiliki garis bersambung tak dapat diputuskan, ialah suatu  hukuman 

dan kriminal. Sebuah wujud perintah / criminal  ia takkan mampu untuk menghalau 

seorang dalam melakukan criminal. dana oleh karenanya diperlukan sanksi dalam 

bentuk hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.15 

Sebagaimana dinyatakan oleh fiqh ulama bahwa dalam setiap kejahatan 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

                                                             

13Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: 

Prenadania Group, 2016),h. 4. 

14Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta:  Teras, 2009), h.112. 

15Abdul Salam, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal,1987), h. 152. 
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1. Hukuman diperlukan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditentukan 

dan diakui oleh syariah Islam. Perbuatan dianggap salah jika ada ketentuan nas 

dalam bahasa hukum disebut dengan asas legalitas. 

2. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku 

tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan 

apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah 

qishas bila pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.16 

3. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena 

pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak sang pelakunya, tidak 

boleh melibatkan oranglain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang. 

Tindakan criminal penyadapan belum di temukan dalam hukum islam, tetapi 

criminal penyadapan tegolong dalam memata-matai atau didalam Al-Quran disebut 

dengan Tajassus, karena terdapatnya sebuah teori ilmu ushul fiqh dimana apabila 

hukum tidak di temukan statusnya bisa disesuaikan kepada metode Qiyas.17 Pengertian 

Qiyas itu sendiri ialah mempersamakan suatu aturan dengan kejadian yang tidak 

mempunyai nash aturan dengan kejadian yang telah mempunyai nash hukum, jadi sama 

dalam “illat Hukum. 

Ada 4 Macam Rukun Qiyas, yaitu: 

                                                             

16Hasbi ash-Shieddiqi, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.38. 

17Abdul Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh al-Islam, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah 

Syabab Al-Azhar, 1942), h. 52. 
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a. Ashal, ialah suatu pokok, yang dimana suatu kejadian yang telah ditetapkan 

hukumnya berdasarkan nash.  

b. Fara‟, artinya cabang, yang merupakan peristiwa yang belum ditetapkan karena 

tidak ada teks yang dapat digunakan sebagai dasar 

c. Hukum ashal, ialah suatu yang telah ditegaskan berlandaskan nash dan hukum itu 

juga pastinya ditentukan dalam fara 'jika ada persamaan dengan illatnya.  

d. 'Illat, ialah yakni nilai yang tertanam pada materi atau kualitas itu dicari dalam 

jauh'.18maka dari itu, boleh dikatakan ada suatu persamaan illat ( Penyebab Hukum ) 

Antar tindakan tajassus atau penyadapan yang ada di Al-Qur’an, ialah untuk memantau 

pembicara yang rahasia demi mendapatkan/menemukan problem, aib atau 

kejahatannya sendiri, oleh karena itu aktivitas penyadapan dijabarkan degan aktivitas 

tajassus. Tindakan itu melanggar hukum dimana dilarang dalam Islam. Memata-matai 

dalam Hukum Islam ialah Tajassus. Seorang mencari suatu berita dengan cara 

melakukan kegiatan tajassus, walau itu berita rahasia ataupun yang jelas. Akan tetapi 

seorang yang menjalankan aktivitas memata-matai disebut dengan jasus. Oleh karena 

itu kegiatan menyebarkan, mengumpulkan dan menganalisis berita apakah itu rahasia 

atau berita yang jelas jika dilakukan dengan cara biasa tanpa mencari cerita tidak 

termaksud dalam kegiatan tajassus, dengan syarat tidak melakukan unsur berita yang 

terus menerus atau berskala. Jadi ketika terdapat kegiatan dengan situasi seperti itu, 

                                                             

18Ahmad Sanusi, Ushul Fiqh,(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015),h. 58. 



47 
 

 
 

akan kegiatan telah diaktualkan tidak termaksud dalam tajassus.19 Sebab yang 

termaksud tajasuss ialah orang yang telah mencari-cari suatu berita, menyelidiki dan 

memeriksa yang mendalam. 

 Tetapi jika  terdapat beberapa orang yang telah mengumpulkan informasi tanpa 

niat meneliti atau lanjut, akan mengumpulkannya dikemudian hari menyebarkan ke 

orang lain, apa yang mereka lakukan tidak disebut tajassus. Karena itu, bagi orang yang 

mencari atau mengumpulkan informasi, seperti editor surat kabar, jurnalis tak dapat 

dikatakan sebagai jasus. Tetapi ketika dia memiliki niat melakukan kegiatan memata-

matai sementara pekerjaannya ialah jurnalis tetapi menyembunyikannya dengan 

kegiatan sebagai tajassus. Dalam hal seperti itu, dia adalah sebagai redaktur informasi 

yang membuatnya melakukan kegiataan memata-matai, kegiataannya dia amati, 

sebagai suatau alat penunjang untuk melakukan kegiatan memata-matai. Dari 

kebanyakan jurnalis ada beberapa orang kafir.20 Layaknya biro mata-mata dan dinas 

intelejen, dimana dia bekerja mencari suatu berita maka dikatakan jasus, karena 

kegiatannya dalam kategori tajassus. 

Sebagai analogi sederhananya pada masa Nabi Muhammad SAW, 

Abdurrahman bin 'Awf mengatakan, suatu malam aku berpatroli dengan Umar bin 

Khatab di Kota Madinah. Mendadak terlihat ada suatu lampu rumah kemudian pintu 

                                                             

19Syamsuddin Ramadhan, Tajassus (Spionase), (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) dari 

http://kangudo.wordpress.com Diakses tanggal 2 Oktober 2019, Pukul 20:16 WITA. 

20Syamsuddin Ramadhan, Tajassus (Spionase), (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) dari 

http://kangudo.wordpress.com Diakses tanggal 2 Oktober 2019, pukul 20:30 WITA. 
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rumah itu terbalik dari arah kerumunan, kemudia dia membuat bunyi yang cukup keras. 

Kemudia umar berkata, “ini adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf, Mereka 

minum sekarang, jadi bagaimana menurutmu?” saya menjawab. “ saya pikir kita sudah 

melaksanakan pelanggaran yang tak disukai Tuhan, yang dimana firmannya Wala 

Tajassus ( jangan melakukan Mata-mata ) kemudian benar mata-mata, seketika itu juga 

Umar Meninggalkan Mereka.21 

 Apabila tajassus dilakukan oleh kafir harbiy maka hukumannya adalah 

dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata, atau telah terbukti bahwa dia 

adalah mata-mata. Hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah 

bin al-Akwa‟ mengatakan : 

 “Terlihat Mata-mata dari orang musyrik mendekati Rasul, Sementara dia tengah safari. 

Seketika dia pun duduk dengan para shabat, lalu ia mengobrol dengan sahabat. Lalu 

seketika orang itu pergi. Nabi Muhammad SAW mengatakan.”cari dan bunuh dia” 

seketika itu (Salamah Bin Al-Akwa) sukses mendapatkan lebih awal dari teman-

temannya yang lain, lalu kemudian dia membunuhnya.22 

Imam Muslim juga diriwayatkan dengan titah yang sama tetapi dengan 

perkataan yang lain, sementara pada sejarah Abu Na’iim dalam al-Mustakhraj, 

dari jalan Yahya alHamaniy, dari Abu al-„Umais, “Ketahuilah, bahwa dia 

adalah mata-mata”. Hadits ini menunjukkan dengan kongkrit, bahwa 

                                                             
21 Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi (terj. Baharudin Abubakar 

dkk),  Jilid.26, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 230. 

22Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), h. 210. 



49 
 

 
 

Rasulullah Muhammad SAW telah menentukan, dia adalah mata-mata, lalu seketika 

dia melihat, "Cari dan bunuh dia." Itu menjelaskan, bahwa thalab Rasul adalah thalab 

yang pasti, sehingga sanksi bagi orang-orang kafir yang melecehkan mata umat Islam, 

terbunuh tidak harus berkata apa-apa, ketetapan itu berlaku secara umum kepada semua 

orang kafir harbi, apakah kemudian mu”ahid, musta”min, atau non-mu”ahid dan 

musta”min.23  Jika kafir dzimmiy melakukan tindakan Tajassus, akibatnya ialah 

hukuman yang di kenakan padanya mesti di tinjau. Akan tetapi jika dia menjadi kafir 

dzimmi di haruskan tidak melakukan tindakan mata-mata, akan tetapi jika dia 

menjalankan tindak spionase dia akan dibunuh, jadi hukuman jika kafir dzimmi tadi 

merealiasikan tindakan memata-matai, akan dibunuh hukumannya sesuai aturan tadi. 

Tetapi jika pada saat dia menjadi kafir dzimi tidak diisyartkan apapun, jadi khalifah 

bisa menentukan hukuman bunuh kepadanya, atau tidak sama sekali, jika dia malaukan 

tindakan tajassus.24 

Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan,  dimana Nabi Muhammad SAW 

memberikan titah sebagaimana agar membunuh orang kafir dzimmi. Yaitu tajassus 

Abu Sofyan, Maka golongan anshar datang ke Abu Sofyan, kemudia ia berkata “saya 

Muslim”, “lalu para sahabat berkata”, ia sudah sumpah untuk seperti orang Muslim. 

“kemudian Nabi Muhammad SAW berkata. “Tentunya ada seorang di antara anda yang 

menolak iman mereka, dan beberapa dari mereka adalah furat bin Hayyan.” Dimana 

                                                             

23Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, h. 210. 

 24Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, h. 211.  
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Hadis itu menjelaskan dengan tegas, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan 

perintah kepada sahabat agar kafir dzimmi di bunuh, ketika dia melakukan tindakan 

mata-mata. Tetapi, itu hanya diperbolehkan untuk seorang imam, itu tidak diharuskan 

ketika kafir harbiy melakukan spionase. Hadist ini mengatakan bahwa hukuman 

membunuh terhadap kafir dzimmi boleh tidak diharuskan, dalil di atas tidak 

mempunyai qarinah yang sifatnya pasti. Oleh karenanya itu dalil tersebut thalabnya 

menjadi Ghairu Jaazim yakni, rantai dalil tersebut menjelaskan bahwa Nabil 

Muhammad SAW tidak seketika memerintahkan membunuh Abu Sofyan, hanya 

mengetahui dia ialah seorang tajassus, akan tetapi Kafir Harby yang telah di sampaikan 

dalam hadist salamah bin Al-Akwa, Nabil Muhammad SAW seketika memerintahkan 

agar dibunuhnya sekedar ketika penetapan bahwa dia ialah seorang tajassus. Nabi 

Muhammad SAW berkata kepada umat islam, “Cari dan bunuhlahdia!) dalil itu 

menjelaskan, pelarangan untuk seketika itu juga membunuhnya, padahal Nabi 

Muhammad SAW mengetahui dialah Kafir Dzimmy, dan itu terlihat sangat jelas dari 

isi hadist tersebut. “dan dia adalah (kafir) dzimmiy, dan seorang mata-mata”. Dialah 

Furat Bin Hayyan yang di ketahui Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas dari hasil 

sabda Nabi Muhammad SAW, “ dan sebagian dari mereka itu adalah Furat Bin 

Hayyan.” Oleh karena itu. Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada orang kafir 

Harby yang telah melakukan tindakan Memata-matai.”Cari dan bunuhlah dia!_ akan 

tetapi untuk Abu Sofyan beliau Nabi Muhammad SAW hanya memberikan perintah 

untuk dibunuh,, bukan memberikan perintah untuk umat muslim pada saat itu utnuk 

mencarinya. Itu menjelaskan dengan cukup jelas ada suatu yang beda dari kedua 
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riwayat, diaman riwayat salamah bin akwa dengan “furat bin Hayan” terhadap kafir 

harby, maka tuntutannya untuk dibunuh jika mereka menjalankan tindakan memata-

matai. Ialah suatu desakan yang dimana thalab jaazim, akan tetapi desakan agar 

membunuh seorang kafir dzimmy, bukanlah desakan yang jelas (Ghairu jazim).25 Itu 

menjelakan bahwa matata-mata ketika di bunuh oleh golongan kafir dzimmy atau tidak 

hukumannya ialah (Mubah). 

 Tetapi jika seorang umat islam memata-matai orang Muslimin dan orang kafir 

dzimmy demi keperluan lawannya, dia tidak akan dibunuh. Karena, Nabi Muhammad 

SAW telah memberi perintah sebagaimana membunuh kafir dizimmiy ( Jika dia 

melakukan tidakan mata-mata), tetapi ketika mereka menjadi muslim, dia tuntutan 

mati akan dibatalkan. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membunuh 

abu Sofyan, seorang kafir dizimmiy sekalian sebagai spionase, tetapi jikalau para 

sahabat mengatakan,   

 “Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi seorang muslim.” Kemudian 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang 

menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.”   

 Kemudian “iIlat membatalkan tuntunan pembunuhan, sebab dia sudah menjadi 

umat muslim. Imam Ahmad dalam periwayat hadits ini dari Sofyan Bisyr bin al-Sariy 

al-Bashariy, dan ia tergolong diantara yang disetujui dengan Bukhari dan Muslim. 

                                                             

25Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006),h. 212. 



52 
 

 
 

 Oleh karena hadist ini benar dijadikan argumen. Jadi tuntutan bagi seorang umat 

muslimin yang telah melakukan tindakan tajassus, tidak akan dibunuh. Akan tetapi dia 

diberi hukuman sebagaimana ketentuan yang ditimpahkan oleh pemimpin maupun 

penguasa. Perlakuan memata-matai bagi seorang kaum muslim kepada muslim lainnya, 

semata-mata bukannya teruntuk keperluan lawan. Akan tetapi hanya tajassus saja, jadi 

dasar tidak menentukan hukuman khusus atas kemaksiatan itu.26 Tetapi akan dijatuhkan 

hukuman ta’ziiriyyah yang sifatnya ditentukan oleh sang penguasa ( Qadliy) ii. 

D. Sejarah Hak Asasi Manusia 

Memahami (HAM) Hak Asasi Manusia, digagas di England pada Era ke-17. 

Perlawanan dalam tradisi di england ini sudah terjadi begitu alot terhadap upaya 

pemimpin demi perebutan kewenangan absolut. Tahun 1215 leluhur telah mentendensi 

“Raja” demi menyerahkan Magna Charta Libertatum yang melarang penyitaan benda 

secara sewenang-wenang, hukuman, dan penahanan. Era 1679 melahirkan argumentasi 

Habeas Corpus, sebuah naskah aturan history menegaskan bahwa seseorang telah di 

tangkap dibawa kehadapan hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahukan tentang 

dakwaan apa dia ditangguhkan. Pengutaraan  ini sangat fundamental dari prinsip 

berbagai aturan sehingga individu semata-mata dapat di tangguhkan  berdasarkan titah 

hakim. Setelah Revolusi Glorius menggantikan Raja James II dengan William of 

Orange, William dalam Bill of Rights (1689) harus mengakui hak-hak parlementer 

sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi dalam arti 

                                                             

26Fauzan Al Anshari, Awas! Operasi Intelijen, h. 215. 
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modern. Perkembangan ini dipengaruhi oleh filosofi John Locke (1632-1704) yang, 

selain menuntut toleransi beragama (kecuali Katolik dan ateis), berpendapat bahwa 

semua orang diciptakan sama dan memiliki hak alami yang tidak dapat dilepaskan 

(tidak dapat dicabut), termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan hak kepemilikan, 

tetapi juga hak untuk merusak kebahagiaan. Gagasan yang dikemukakan oleh Locke, 

sangat berpengaruh dalam perjalanan perjuangan untuk menghormati hak asasi 

manusia.27 

Pada Era ke-20, pertarungan untuk penegasan terhadap hak asasi manusia 

dimulai digemakan dengan global. Pengutaraan HAM dengan mendunia, telah di 

tangguhkan oleh Majelis PBB tanggal 10 Desember 1948, yang dimana isi dari itu tak 

lain dari hak yang telah diperjuangkan oleh paham liberal dan paham sosialisme, akan 

tetapi, mereka memberikan persamaan penzaliman terhadap pemerintah fasis dan 

sosialis.28 Sampai hari inipun itu telah jelas bahwa HAM sangat diperhatikan karena 

ketika adanya suatu pendeskriminasian terhadap mahluk tuhan itu sangat tidak layak. 

E. Pengertian Hak Asasi Manusia 

 Pengertian dari HAM atau Hak Asasi Manusia dalam Terjemahan Inggrisnya 

Human Right ialah suatu kata yang terbaru dimana Istilah tersebut sering digunakan 

dalam perbincangan umum, sejak Peperangan Dunia ke 2 lahirnya Persatuan Bangsa 

                                                             

27Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,  

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2016) h. 159. 

2828Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. h. 

159. 
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Bangsa di tahun 1945. Terlihat dari history terminology HAM, istilah pertama yang 

diketahui ialah Natural Right, tetapi sebab pengertian tersebut tidak berakar pada 

komunitas Nasional, Right Man juga digunakan untuk gantinya. Akan tetapi pengertian 

kedua itu tidak mengglobal, alibinya, hak-hak perempuan tidak tercakup. Dan sebagai 

istilah yang setara yang dapat mencakup hak-hak pria dan wanita, istilah Hak Asasi 

Manusia digunakan. Sementara itu, definisi hak asasi manusia dalam Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat dalam sifat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan hadiah yang harus 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah , dan semua 

orang demi menghormati dan melindungi martabat dan martabat manusia.29 Bisa dilihat 

dari definisi hak asasi manusia itu sendiri bahwa tidak hanya HAM saja yang telah 

menjelaskan akan tentang kemerdekaan manusia akan tetapi juga telah jelas pada 

konsep mahluk tuhan yang pada dasarnya telah hadir pada saat dia telah hadir dimuka 

bumi ini. 

HAM ialah suatu sifat dasar yang dipunyai manusia yang dimana itu hanya 

wujud semestinya. Kemerdekaan itu telah lahir pada insan sejak mereka lahir, bahkan 

semenjak orang tersebut masih berada dalam kandungan. Hak itu sifatnya Universal. 

Bagii Dunia Universal, Isi dari HAM telah mengali reformasi yang begitu fundamental. 

Saat itu HAM tidak hanya di nilai dari bentuk paham individu dan liberal saja, tetapi 

                                                             

29Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, h. 46. 
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juga HAM harus di Pahami dengan cara Humanis agar hak yang secara melekat dengan 

kehormatan insan. Suatu konsep HAM tersebut juga mengutamakan aspek 

kemanusian.30 Sebelum adanya penetapan tentang UU HAM yang dimana memberikan 

suatau penjelasan tentan Hak Asasi Manusia, penetapan oleh Majelis Permusyawaratan 

rakyat No XVII/MPR/1998 sudah menjelaskan tentang Hak asasi Manusia Yaitu: 

1. HAM begitu fundamental untuk seluruh ummat manusia tanpa adanya suatu 

pembeda, melihat dari hak yang begitu fundamental yang menjadi suatu anugerah 

dari Allah SWT, maka dari itu pengertian dari HAM adalah suatu hak yang di 

anugerahi Allah SWT yang melekat pada diri Manusia, abadi dan universal, bersifat 

kodrati, yang di mana berkaitan dengan martabat manusia dan harkatnya. 

2. Pengakuan dan penghormatan bagi setiap manusia diamana ia memiliki hak asasi 

yang setara tanpa adanya perbedaan pandangan politik, status social, bahasa, usia, 

agama, kebangsaan, warna kulit dan jenis kelamin serta status lainnya.  31 

Perampasan atau pengabaiannya dapat menimbulkan hilangnya martabat dan 

harkat sebagai manusia, yang dapat mengurangi perkembangan diri dan diri 

manusia sebagai mana mestinya secara utuh. 

                                                             

30<http.www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.

doc.> Diakses pada tanggal 21 September 2019. Pukul 23.35. 

 

 31 Majelis Permusyawaratan Rakayat Republik Indonesia, ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimiwa Tahun 1998 (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 1998, hlm 90, Bab I, Subbab D, terkait “Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa 
Indonesia”. 

http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
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3. Sebagai bangsa Indonesia harusnya dapat memahami bahwa HAM sifatnya 

dinamis dan historis yang pelaksanaanya dan perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat bernegara dan berbangsa. 

 HAM adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap ummat semata-mata sebab 

eksistensinya sebagai ummat manusia. Setiap insan memiliki hal itu sebab bukan 

akibat pemberian kepada masyarakat atau yang berlandaskan hukum positif, tetapi 

hanya berlandaskan martabat sebagai insan yang mengerti akan apa yang ia 

miliki.32 Diamana meskipun setiap individu dimana terlahir dengan beragaram 

pembeda seperti budaya, warna kulit, jenis kelami dan lainnya, akan tetapi orang 

itu tetap memiliki hak yang mendasar. HAM yang sifatnya universal itu tidak bisa 

hilangkan yang dimana hak itu akan melekat pada diri orang itu sebagai insan. 

Sejelek apapaun tindakan yang dilakukan ataupun diperlakukan orang tersebut, 

yang diaman tidak akan terhenti menjadi ummat dan oleh sebab itu ia akan tetap 

memiliki hak-hak yang sebagaimana maksud. 

Definisi penyadapan juga diatur pada UU RI No 36 Tahun 1999 mengenai 

Telekomunikasi, adalah suatu aktivitas memasangkan sarana penambah di 

jaringan telkomunikasi dengan maksud mendapatkan suatu informasi secara 

illegal. Hal begiu fundamental yang dimiliki individu itu sangatlah personal 

                                                             
 32 Jack Donnely, “Universal Human Right in Theory and Pracrice”, dalam Rhona K.M. Smith 
et.al. Hukum Hak asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam 
Indonesia, 2008), hlm.11. 
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dimana patut untuk dilindungi sebab tindakan penyadapan tidak dikenankan ( 

Pengertian Menurut Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999).33 

Pada prinsipnya, konsep hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 

menjadi empat pandangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:34 

a. Golongan dengan pendapat yang begitu luas dan benar. Golongan ini menilai Hak 

Asasi Manusia adalah suatu yang memiliki nilai yang begitu luas sebagaimana telah 

dipaparkan dalam The  International Bill of Rights, orang-orang dapat mempunyai 

idiologi terhadap sisi kebudayaan telah menjadi dasar dari beberapa Negara. 

b. Golongan dengan pandangan begitu relatif Luas. Golongan itu dapat memahami 

masalah hak asasi manusia sebagai masalah universal, tetapi pengecualian 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional masih diakui. 

c. Kelompok yang memegang partikularisme Benar. Paham dapat menilai problem 

Hak asasi manusia dari berbagai Negara, dan tidak mengutarakan pembenaran 

baginya, terutama pada membuat suatu penyangkalan kepada validitas naskah 

Nasional. 

d. Golongan dengan pandangan partikular tertentu. Paham itu memandang hak asasi 

manusia selain sebagai masalah universal, tetapi juga masalah nasional masing-

masing negara. Bahwa penerapan dokumen internasional harus diselaraskan dan 

                                                             

33Sudut Hukum, http://www.suduthukum.com/2017/05/penyadapan.html?m=1 , Diakses pada 

21 September 2019. Pukul 23.35. 
34Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif 

Hukum dan masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2005),h. 115-116. 
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seimbang, serta mendapatkan dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya 

bangsa. 

 Bagi dunia global saat ini, konsep hak asasi manusia telah berubah begitu 

fundamental. Dimana HAM tidak hanya dinilai dari segi Paham Individual dan paham 

liberal, tetapi HAM harusnya butuh untuk memahami itu dengan humanis demi hak 

yang begitu erat dibagikan dengan kehormatan insan itu sendiri.35 Wujud dari HAM 

dalam pemikiran saat ini didasarkan pada hal yang memberikan keutamaan manusia. 

F. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia 

 Hak atas komunikasi pribadi termasuk dalam kategori hak-hak yang dapat di 

derogable atau hak-hak yang dapat dibatasi pada implementasi atau implementasi dari 

hak-hak ini. Hak privasi mencerminkan konsep kebebasan individu sebagai kebebasan 

yang mengatur diri sendiri selama tidak mengatur kebebasan orang lain. Sebaliknya, 

hak privasi dapat dibatasi sejauh ada kepentingan pihak lain, dalam kondisi tertentu 

dan dinyatakan bahwa intervensi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau 

melanggar hukum. Hak privasi dapat diperluas kehubungan rumah, keluarga dan 

komunikasi. Hubungan komunikasi pribadi umumnya pada pengawasan rahasia 

(surveillance rahasia) dan sensor komunikasi dari tahanan. Negara berkewajiban untuk 

menjamin perlindungan yang efektif dan pribadi karena negara dan organisasi 

komersial berada dalam posisi yang mudah untuk mengeksploitasi yang berakibat pada 

                                                             

35<http.www.google.com/makalah/nama file/Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 

Islam.doc.>, diakses pada 27 September 2019. Pukul 21:37. 

http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
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ancaman terhadap hak privasi individu.36 Surveilans rahasia atau pengawasan dapat 

dianggap sebagai serangan terhadap perlindungan hak atas privasi, oleh karena itu 

praktik tersebut harus diatur dengan tegas dan jelas dalam undang-undang dan tidak 

diatur dalam undang-undang, karena ini merupakan pembatasan Hak Asasi Manusia 

terutama hak untuk pribadi. 

 Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tidak dibolehkan akibat Pasal 31 

ayat (3) UU a quo tidak mengizinkan penyadapan dan seluruh UU No 11 Tahun 2008 

mengenai prosedur penyadapan telah di susun dengan lanjut pada aturan Pemerintah. 

Karenanya, Moh Fajrul Falakh berpandangan, pasal 31 Ayat ( 3 ) dan Ayat ( 4 ) UU 

No 11 Tahun 2008 membantah UUD 1945 Sebab kurangnya penjelasan dan suatu 

kepastian terhadap peraturan mengenai penyadapan. disamping itu, pada  Pasal 31 ayat 

(3 ) dan Ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 membantah Pasal 22A UUD 1945 akibat 

menuntut pendirian UU harus sesuai Prosedur yang Berlandaskan Pada UU No 10 

Tahun 2004, lebih jelasnya penjelasan tentang aturan Formulasi pada Hukum.37 

Penjelasan undang-undang di atas ialah sebagaimana lembaga-lembaga ketika ingin 

melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada. 

 Dimana pasal 31 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

UU No 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan informasi juga mengatur terkait 

                                                             

36Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, Nuansa Aulia, 2013, hal. 242. 

37Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 244. 
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perlindungan akan tindak intersepsi atau penyadapan dengan pelarangan kepada setiap 

orang dengan kesengajaan dan tanpa hak atau dia melawan hukum melakukan 

penyadapan atau intersepsi atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam 

suatu computer dan system Elektronik tertentu milik orang lain tanpa 

sepengeahuannya. Dimana pelarangan setuao irang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum melakukan intersepsi atas jaringan informasi elektronik, naik yang 

tidak menyebabkan suatu perubahan baik menyebabkan penghilangan, perubahan isi 

dari dokumen elektronik. 

 Perbuatan penyadapan atau merekam tak lain dari wewenang demi tugas 

investigasi hukum yang telah di atur dalam UU. Artikel ini bertentangan dengan hak 

konstitusional terhadap Warga Negara sebab barangsiapa yang masih belum adanya 

batasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang ditetapkan pada Pasal 

28F UUD 1945.38 Pengecualian terhadap ketika adanya tanda-tanda korup. Hukum 

mengizinkan pencatatan dan intersepsi. 

 Meijers berpendapat, bahwasanya hak adalah hal yang begitu fundamental pada 

diri manusia baik dalam kategori fisik ataupun ekstensi.39 Peter Mahmud Marzuki 

berpendapat lain terhadap Meijers, menambah posisi dari hak tidak lain dari dalam 

“Hukum Perdata”. Akan tetapi dalam beberapa hukum. Aturan itu digagas sebab ada 

                                                             

38Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, h. 260. 

39 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) h.  148. 
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Hak.40 Pada segi bangsa, Barda Nawawi Arif  Menambahkan Argumentasi bahwa sifat 

Hak, Dia Menilai Hak dengan sudut pandang Aturan yang ada, Dimana Insan itu 

harusnya berpegang teguh pada Hak dan suatu kewajiban dan terintegrasi ke dalam 

aturan. Dalam aspek hukum, Hak dan suatu kewajiban individu saling terkonotasi pada 

hak dan suatu kewajibannya. Tak lain dari itu UU bukan hanya mengontrol relasi antar 

individu dan hubungan social, akan tetapi relasi antar personal dengan social sebagai 

unit kelompok, HAM individu juga mengkonotasikan HAM sebagai unit komunitas.41 

Oleh sebab itu, HAM pada umumnya memiliki dua unsur, dimana HAM dalam 

pengertian “Hak Asasi Manusia” Dan Hak asasi Manusia dalam pengertian “ Hak asasi 

Masyarakat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

40Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. h.  148. 

41Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Prenamedia Group, 

2014) h. 57. 
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BAB IV 

ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN PENYADAPAN TELEKOMUNIKASI 

PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Penyadapan 

Telekomunikasi 

 Dalam pandangan Islam, kegiatan Penyadapan secara terminologi begitu 

mendekati jarimah tajassus, dimana jarimah tersebut dapat dikenakkan sangksi 

Takzir dimana hukuman tersebut atas jiwa seseorang dengan bentuk suatu 

hukuman mati. Akan tetapi jika tajassus dilakukan untuk kemaslahatan proses 

terhadap kepentingan hukum maka tindak penyadapan secara istihsan atau 

dianggap baik dan dibolehkan. 

 Jadi kegiatan menyadap atau tajassus dalam hukum islam begitu ditekankan 

bahwa hal seperti itu tidak di bolehkan sebab akan berdampak melahirkan suatu 

pertengkaran sesame ummat beragama, oleh karena itu perilaku atau tindakan 

tersebut ketika bertujuan untuk memperoleh suatu informasi secara senyap atau 

diam-diam maka seolah-olah orang akan kurang yakin terhadap individu lainnya.  

 Adapun landasan hukum islam yang berkaitan dengan tindak menyadap atau 

tajassus yaitu: 

Didalam surah Al-Hujurat:12, Allah SWT berfirman : 

أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ   ّ ۖٞ وَ لَا تجََسَّسُواْ وَلَا يغَۡتبَ بَّعۡضُكُم ّ  نَ ٱلظَّن ِ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّن ِ إثِۡم  ٱجۡتنَِبوُاْ كَثيِرٗا م ِ

حِيم  بعَۡضًاۚ أيَحُِبُّ أحََدكُُمۡ أنَ يأَۡكُلَ يأَۡكُلَ لحَۡمَ أخَِيهِ مَيۡتٗا فكََرِهۡتمُُوهُۚ وَٱتَّقوُاْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ  اب  رَّ  ٢١   توََّ
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Terjemahnya: 

“Hai kamu yang percaya, jauhi dari banyak prasangka (kecurigaan), karena 

beberapa dari prasangka ini adalah dosa. dan jangan mencari keburukan orang dan 

jangan bergosip satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka pasti Anda merasa jijik dengannya. dan 

takut akan Allah. Tentunya Allah adalah penerima pertobatan, yang paling 

penyang.” 

 Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa telah hadir berbagai 

dalil yang telah melarang tindak menyadap atau tajassus yang telah menjelaska 

bahwa memberi suatu kecurigaan atau terdapat suatu perasangka buruk pada umat 

muslim dan itulah yang menjadi dominan terhadap perbadingan prasangka pada 

ahli maksiat. Ketika kita curiga terhadap orang yang suka melakukan maksiat tentu 

tidak wajar. Teradapat makna, ‘tajassus’  ialah jangan mencari atuapun mendengar 

pembicaraan yang sifatnya privat dari orang lain. Berbagai ulama juga sependapat 

bahwa ketika mencari suatu kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang 

termaksud dalam perbuatan tajassus seperti itulah yang dilarang pada surat Al-

Hujarat Ayat 12. Telah ditegaskan bahwa melarang melakukan kegiatan memata-

matai, ataupun mendengankan pembicaraan orang lain, olehnya itu tindakan 

tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan tajassus, dimana sudah jelas 

keharamannya maka dari itu tidak diragukan lagi kegiatan mematai-matai secara 

mutlak haram hukumnya. 
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 Tindakan tajassus ialah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan sebab 

hukumnya haram. Olehnya karnya itu tindakan tersebut dapat memunculkan 

kemudharatan yang hasilnya dapat merugikan orang lain. Maka dari itu perilaku 

tersebut itu harusnya ditiadakan. Layaknya yang terkandung dalam Qaidah Fiqh:1 

الُ  رَرُيزَُّ  الضََّ

 Terjemahnya : “Kemudharatan harus dihilangkan” 

 Sebagaimana dengan Kaidah itu dapat digunakan sebagai referensi dasar suatu 

hukum bahwa tindakan tajassus ialah suatu perbuatan yang begitu merugihkan pihak 

lain dan jelas telah melanggar hak pribadi orang lain. Jadi jelas bahwa tindakan tersebut 

patutnya dikenakkan hukuman ataupun sanksi.2 Akibat dari perbuatan tersebut kerap 

disalahgunakan maka ketika tidak adanya aturan yang mengatur hal seperti itu maka 

akan marak terjadinya kasus tersebut. 

 Penulis menilai bahwa prilaku atau perbuatan tajassus ialah sebuah tindak 

pidana atau dalam islam dikatakan jarimah yang dimana unsur jarimah pada perbuatan 

tersebut ialah: 

1. Mencari-cari kesalahan orang lain atau mendengarkan pembicaraan 

orang lain, unsur itu termasuk dalam unsur materilnya. 

                                                             
 1 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Pranamedia Group,2006), h. 67. 

 2 Kaidah-Kaidah Fikih, h. 67. 
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2. Terdapat rencana pelaku yang bisa di pertanggung jawabkan, 

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan pelaku sudah cukup 

umur. 

3. Ditemukan dalil atau nash yang telah melarang perbuatan tersebut, hal 

itu dikatakan sebagai salah satu unsur formil. 

 Tindakan jarimah tajassus termasuk dalam jarimah ta’zir, olehnya karena itu 

perilaku tersebut telah ditetapkan oleh Syara’. Tidak hanya itu penulis juga sepakat 

akan perbuatan itu membawa kemudharatan dan berbagai ulama juga mekemukakan 

hal itu. Bahwa kemudharatan juga terdapat pada perbuatan tajassus, diamana tidak 

hanya melanggar hak pribadi orang lain juga dapat menghadirkan penyakit hati dimana 

membuat individu tersebut tidak tenang akibat fikiran jelek terhadap orang lain atau 

dengan kata lain berburuk sangka. 

 Olehnya karena itu penulis setuju bahwa tindak pidana atau jarimah tajassus 

termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, dimana jarimah ta’zir terbagi atas 3 macam 

yaitu:3 

1. Ta’zir untuk kepentingan umum. 

2. Ta’zir karena pelanggaran. 

3. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat. 

 

                                                             
 3 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushuk Fiqh, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 136.  
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 Tanggapan penulis terhadap tindak penyadapan dalam UU nomor 11 tahun 

2008 jika dikaitkan terhadap jarimah Ta’zir maka hal itu berkaitan dengan menyalahi 

ta’zir, karena tindakan itu telah melanggar peraturan yang termuat dalam undang-

undang sebagai mana maksud. Tetapi etika perbuatan itu disamakan dengan 

kepentingan agama maka hal itu masuk dalam ta’zir kemaksiatan dimana hal itu 

menyalahi nash yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT, dimana tindakan itu sudah 

jelas dilarang dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana penjelasan ayat tersebut 

menjelaskan dengan detail. 

 Penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku tajassus, ketika dilihat dari 

tindak perilaku tajassus maka dihukum mati. Tindakan tajassus yang dihukum mati 

hanya untuk seorang yang telah melakukan kegiatan atau perbuatan yang dimaksud 

karena untuk kepentingan peperangan atau pelawanan atau di peruntukkan untuk 

kemaslahatan.  

 Pada aturan Hukum Pidana di Indonesia, sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008 

yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi. Jadi ketika unsur telah 

terpenuhi yang telah terdapat pada pasal 31 ayat (1) atau (2), maka pelaku tindakan 

pidana tersebut dikenakan gajaran ataupun hukuman pidana yaitu kurung dalam kurung 

waktu 10 tahun, atau dikenakan akan denda paling banyak 800 juta. 

 Hukuman tindakan tajassus atau penyadapan sudah di atur dalam Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 dimana penekanan terhadap tansmisi elektronik. Sebagaimana seorang bisa 

dikatakan melakukan tindakan penyadapan jika melakukan tindakan tersebut dengan proses 

mencatat file elektronik dari suatu jaringan atau melalui pelemparan electromagnet. Akan 



67 
 

 
 

tetapi pada hukum islam itu sendiri blum memberikan penjelasan begitu detail akan kreteria 

untuk dikatakan sebagai tindak penyadapan atau dalam islam di sebut tajassus, lebih sederhana 

dalam menanggapi hal tersebut sehingga hanya memberikan asumsi bahwa yang 

mendengarkan pembicaraan orang ataupun melalu glombang elektromagnetis patut diberikan 

ganjaran hukum. Terlebih dari hukuman yang ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang 

penetapan hukumannya telah ditetapkan bahwa dalam islam terdapat perbedaan mengenai 

aturan itu sendiri. Hukuman dalam UU No 11 Tahun 2008 Menegaskan bahwa tindakan 

penyadapan akan dijerat hukum pidana kurungan sebanyak 10 Tahun dan denda 800 juta 

maksimal. Dalam hukum islam menetapkan hukuman Ta’zir jika tindak penyadapan dilakukan 

oleh ummat muslim terhadap ummat muslim lainnya atau kafir dzimmy, dimana hukumannya 

telah limpahkan ke imam atau penguasa untuk memberikan suatu putusan. Dimana Hukum 

Islam itu sendiri telah menegaskan akan hukuman mati bagi pelaku tindakan tajassus yang 

dilakukan oleh seorang kafir harbiu kepada sorang ummat muslim. Dapat di lihat dari pelaku, 

dalam islam menetapkan ketika seorang kafir harby yang melakukan tindakan pidana maka 

kuensi-kuensi yang harus ia terima ialah hukuman mati. Sebab dalam islam antara kafir harbiy 

dan kaum muslim saling bertolakbelakang dan dimana hal tersbut dijaman dulu masih pada 

posisi atau kondisi peperangan jadi hal itu menjadi acuannya. Berbeda dengan Indonesia sudah 

tidak pada kondisi peperangan maka oleh sebab itu tidak ada suatu perbedaan hukuman seperti 

yang telah diterapkan oleh hukum islam dimana perbedaan antara orang kafir dan umat islam, 

pada UU No 11 Tahun 2008 semua pelaku tindak pidana tersebut maka hukumannya ialah 

dikenakkan kurangan penjara 10 tahun dan denda berupa uang maksimal 800jt.  

Kegiatan spionase atau mata-mata disebut tajassus pada Hukum Pidana Islam, 

Tajassus atau spionase itu dilarang dikarenakan memiliki suatu dampak yang dapat 
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menyebabkan pertengkaran dikalangan umat islam, oleh karena itu tindakan tersebut 

bertujuan mengumpulkan atau memperoleh informasi yang sifatnya privasi dan semua 

individu menurunnya bentuk kepercayaan yang dimiliki terhadap insan lainnya. 

Dalam pandangan Islam, mengetuk dalam terminologi mendekati tajassus 

Jarimah, yang dikenakan hukuman tak'zir, yaitu sanksi terhadap jiwa seseorang dalam 

bentuk hukuman mati. Namun, jika tajassus dilakukan untuk kepentingan 

memanfaatkan kepentingan hukum, maka prinsipnya adalah istihsan pemberontak. 

 Dari berbagai pembahasan mengenai menyadap dalam pandangan hukum islam 

sendiri jelas bahwa ketika itu semata-mata demi kemaslahatan maka dibolehkan belum 

lagi hal itu dapat membantu pentidik dalam melakukan atau menyelesaikan tugas 

terhadap tersangka ataupun terduga ataupun terdakwa dalam pembuktian tindak 

pidana. 

 

B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Undang-Undang Penyadapan 

Telekomunikasi 

 

 Hak Asasi Manusia merupakan suatu sifat dasar yang dipunyai manusia yang 

dimana itu hanya wujud semestinya. Kemerdekaan itu telah lahir pada insan sejak 

mereka lahir, bahkan semenjak orang tersebut masih berada dalam kandungan. Hak itu 

sifatnya Universal. Bagii Dunia Universal, Isi dari HAM telah mengali reformasi yang 

begitu fundamental. Saat itu HAM tidak hanya di nilai dari bentuk paham individu dan 

liberal saja, tetapi juga HAM harus di Pahami dengan cara Humanis agar hak yang 

secara melekat dengan kehormatan insan. Suatu konsep HAM tersebut juga 
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mengutamakan aspek kemanusian.4 Sebelum adanya penetapan tentang UU HAM yang 

dimana memberikan suatau penjelasan tentan Hak Asasi Manusia, penetapan oleh 

Majelis Permusyawaratan rakyat No XVII/MPR/1998 sudah menjelaskan tentang Hak 

asasi Manusia Yaitu: 

4. HAM begitu fundamental untuk seluruh ummat manusia tanpa adanya suatu 

pembeda, melihat dari hak yang begitu fundamental yang menjadi suatu anugerah 

dari Allah SWT, maka dari itu pengertian dari HAM adalah suatu hak yang di 

anugerahi Allah SWT yang melekat pada diri Manusia, abadi dan universal, bersifat 

kodrati, yang di mana berkaitan dengan martabat manusia dan harkatnya. 

5. Pengakuan dan penghormatan bagi setiap manusia diamana ia memiliki hak asasi 

yang setara tanpa adanya perbedaan pandangan politik, status social, bahasa, usia, 

agama, kebangsaan, warna kulit dan jenis kelamin serta status lainnya.  5 

Perampasan atau pengabaiannya dapat menimbulkan hilangnya martabat dan 

harkat sebagai manusia, yang dapat mengurangi perkembangan diri dan diri 

manusia sebagai mana mestinya secara utuh. 

                                                             

4<http.www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.

doc.> Diakses pada tanggal 21 September 2019. Pukul 23.35. 

 

 5 Majelis Permusyawaratan Rakayat Republik Indonesia, ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimiwa Tahun 1998 (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 1998, hlm 90, Bab I, Subbab D, terkait “Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa 
Indonesia”. 

http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
http://www.google.com/makalah/namafile/HakAsasiManusiadalamPerspektifIslam.doc
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6. Sebagai bangsa Indonesia harusnya dapat memahami bahwa HAM sifatnya 

dinamis dan historis yang pelaksanaanya dan perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat bernegara dan berbangsa. 

 HAM adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap ummat semata-mata sebab 

eksistensinya sebagai ummat manusia. Setiap insan memiliki hal itu sebab bukan akibat 

pemberian kepada masyarakat atau yang berlandaskan hukum positif, tetapi hanya 

berlandaskan martabat sebagai insan yang mengerti akan apa yang ia miliki.6 Diamana 

meskipun setiap individu dimana terlahir dengan beragaram pembeda seperti budaya, 

warna kulit, jenis kelami dan lainnya, akan tetapi orang itu tetap memiliki hak yang 

mendasar. HAM yang sifatnya universal itu tidak bisa hilangkan yang dimana hak itu 

akan melekat pada diri orang itu sebagai insan. Sejelek apapaun tindakan yang 

dilakukan ataupun diperlakukan orang tersebut, yang diaman tidak akan terhenti 

menjadi ummat dan oleh sebab itu ia akan tetap memiliki hak-hak yang sebagaimana 

maksud. Dimana pasal 31 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

UU No 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan informasi juga mengatur terkait 

perlindungan akan tindak intersepsi atau penyadapan dengan pelarangan kepada setiap 

orang dengan kesengajaan dan tanpa hak atau dia melawan hukum melakukan 

penyadapan atau intersepsi atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam 

suatu computer dan system Elektronik tertentu milik orang lain tanpa 

                                                             
 6 Jack Donnely, “Universal Human Right in Theory and Pracrice”, dalam Rhona K.M. Smith 
et.al. Hukum Hak asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam 
Indonesia, 2008), hlm.11. 
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sepengeahuannya. Dimana pelarangan setuao irang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum melakukan intersepsi atas jaringan informasi elektronik, naik yang 

tidak menyebabkan suatu perubahan baik menyebabkan penghilangan, perubahan isi 

dari dokumen elektronik. 

 Perbuatan penyadapan atau merekam tak lain dari wewenang demi tugas 

investigasi hukum yang telah di atur dalam UU. Artikel ini bertentangan dengan hak 

konstitusional terhadap Warga Negara sebab barangsiapa yang masih belum adanya 

batasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang ditetapkan pada Pasal 

28F UUD 1945.7 Pengecualian terhadap ketika adanya tanda-tanda korup. Hukum 

mengizinkan pencatatan dan intersepsi. 

 Perdebatan mengenai tentang tindak penyadapan telah sejak lama sudah terjadi 

dimana pada saat RUU tentang intelijen Negara pada saat itu memberikan 

wewenang terhadap badan Inteljen Nasional untuk melakukan tindakan intersepsi 

atau tindak penyadapan. Sebelum itu perdebatan tentang intersepsi sudah terjadi 

ketika Menteri Komunikasi dan Informatika, sembaring mengajukan RPP ( 

Rancangan Peraturan Penyadapan ) tentang tata cara interpesi atau penyadapan. 

 Sebelum sampai kepada Rancangan Peraturan Penyadapan disahkan putusan 

Mahkama Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa peraturan tentang 

penyadapan harus melalui proses hukum UU. Yang dimana RPP tentang cara 

                                                             

7Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, h. 260. 
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penyadapanpun patutnya tidak untuk dilanjutkan sebab putusan Mahkamah 

Konstitusi menentukan asal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana 

transaksi eletektronik dan tentang informasi dimana tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.8 Ketika kita lihat dari apa yang terhadulu tentang pembahasan 

mengenai peraturan penyadapan itu sendiri maka jelas ketika hingga hari ini 

perdebatan mengenai penyadapan itu sendiri masih berbelit sebab masih harus 

melihat tentang bagaimana Hak Asasi Manusia juga ikut terlibat ketika peraturan 

yang dibuat itu kemudian tidak sesuai. 

 Merujuk pada Pasal 28F UUD 1945 dimana isinya, kepada individu memiliki 

hak agar menyetujui dan mendapatkan suatu informasi agar mengembangkan 

lingkungan pribadi dan sosialnya, juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, memproses, dan mengakses informasi menggunakan apa 

pun yang tersedia. Setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan dalam rasa aman 

dan nyaman. 

 Metode penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum sebenarnya 

sudah lama sekali dilakukan ketika kita lihat dengan perdebatan terkait penyadapan 

itu sendiri. Kita masih ingat bahwa kasus penyadapan seperti kasus jokowidodo 

disaat menjabat sebagai gubernur dan mantan presiden RI bapak Susilo Bambang 

Yudhoyono yang di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, melihat dari 

apa yang telah terjadi Hak Asasi Manusia juga berperan penting dalam menanggapi 

                                                             
8 Putusan Mahkamah Konstitusi http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan 5 PUU VIII 
2010 edit panitera. Pdf diakses tanggal 17 Maret 2011 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan
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akan tindakan intersepsi atau penyadapan, dimana ketika tindakan tersebut di luar 

dari sebagaimana yang seharusnya maka hal itu tidak diperbolehkan. 

 Di dalam peraturan Pasal 40 Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang 

penyadapan dimana proses penyadapan sudah di atur dalam Undang-Undang 

tersebut maka dari itu ketika demi kepentingan hukum dan melalui persetujuan 

Hakim maka Hak Asasi Manusia tidak mempersoalkannya, tetapi ketika kita lihat 

dilapangan layaknya KPK itu sendiri sebelumnya diberikan kewenangan untuk 

melakukan tindak penyadapan dimana prosesnya tanpa melalui persetujuan Hakim 

dan hari ini juga telah hadir peraturan yang sampai hari ini belum disahkan akibat 

banyaknya problem terkait penyadapan, masih terus berputar dalam proses 

penyadapan. 

 Berbagai Argumentasi bahwa penyadapan merupakan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia menjadi suatu alasan bagi sebagian kelompok yang tidak menyetuji pada 

tindakan penyadapan. Berbeda halnya dengan sebagian kelompok dimana 

mendukung peyadapan dimana ia melihat tindakan tersebut merupakan suatu 

tindakan mengantisipasi suatu tindak kejahatan. Intersepsi atau penyadapan 

merupana salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang istimewa dalam usaha 

mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk proses penyidikan. Kenapa dikatakan 

upaya istimewa sebab upaya tersebut tidak dapat dilakukan dengan kesewenang-

wenangan sebagai tindakan aparat penegak hukum. Berbeda ketika perbandingan 

dengan introgasi, penakapan dan penahanan atau lainnya, sebab melakukan tindak 

penyadapan itu sendiri membutuhkan tingkat kecermatan sebelum melakukan hal 
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tersebut. Sebab tindakan tersebut dilakukan oleh penegak hukum ketika terlihat 

kecuriguaan atau dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang 

membahayakan kepentingan umum contohnya terorisme, korupsi dan lain-lain. 

 Hak privat harusnya memilki suatu kemerdekaan bagi individu yang pada 

dasarnya dialah makhluk merdeka yang harusnya mengatur dirinya selama tidak 

mengganggu kemerdekaan individu lainnya. Oleh karena itu hak privat juga 

mempunyai batasan sejauh kebutuhan orang lainnya, pada konteks tersebut banyak 

dikatakan adanya sebuah tekanan yang dilakukan secara kekuasaan atau keluar dari 

pada hakikatnya dan melawan hukum.9 Dari lahir sudah mendapatkan hak 

kemerdekaan yang dimilikinya sehingga harus tetap diperhatikan. 

 

 Penyadapan dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (1) 

UU No. 39 Tahun 1999 sebagai perangkat atas hak yang telah hadir pada 

keberadaan manusia dan pada hakikatnya, dimana dalam perspektif ini hak asasi 

manusia ialah hak yang dimiliki oleh manusia atau ia dihadirkan karena untuk 

manusia, sebab bukan diperuntukkan berdasarkan hukum positif atau masyarakat 

melainkan semata-mata dihadirkan hakikat sebagai manusia.10 Maka ketika kita 

lihat kembali bahwa Hak Asasi Manusia itu sendiri telah hadir setelah manusia itu 

                                                             

9Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, ( Jakarta: Nuansa Aulia, 2013) h. 46. 
10 Smith, Rhona K.M et al, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta,: Pusham UII, 2008), h. 11. 
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telah lahir dimuka bumi ini dan secara sifat yang fundamental dia telah di lindungi 

oleh Hak Asasi Manusia. 

 Secara Umum, Hak Assasi Manusia dapat dibagi sebagai berikut:11 

1. Persona right atay Hak pribadi dimana meliputi suatu kebebasan 

berpendapat, kebebasan bergerak dan kekebasan memeluk agama dan 

sebagainya. 

2. Property right atau hak asasi ekonomi dimana yang mengatur tentang hak 

mempunyai, menjual dan membelinya serta pemanfaatannya. 

3. Right of legal equality  atau hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang 

setara dalam pemerintahan dan hukum. 

4. Politic right  atau Hak asasi politik dimana hak untuk ikut serta dalam hak 

pilih (memilih dan dipilih dalam pilihan umum), hak mendirikan partai 

politik, hak dalam pemerintahan. 

5. Social and culture tight atau hak asasi social dan kebudayaan contohnya 

untuk mengembangkan kebudayaan dan memilih pendidikan. 

6. Procedural right atau hak asasi untuk memperoleh perlakukan tata cara 

perlidungan dan peradilan contohnya peraturan dalam hal peradilan, 

penangkapan dan penggeledaan. 

                                                             
11 C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa ini (Jakarta: Djambatan, 
2003), h. 12-13. 
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 Ketika kita lihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penyadapan dapat 

dikategorikan sebagai salah satu wujud pelanggaran akan hak asasi manusia, terkhusus 

hak atas privat atau pribadi atau personal right. Melihat pasal 1 ayat 6 UU No 39 Tahun 

1999 Mengenai Hak asasi manusia ialah setiap tindakan kelompok atau seseorang 

termaksud aparatur Negara baik tidak disengaja ataupun kelalaian atau disengaja yang 

secara menghalangi, membatasi, melawan hukum atau mencabut hak terhadap manusia 

kelompok atau sseseorang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak perlu diragukan 

lagi terhadap hasil yang adil dan benarm berlandaskan mekanisme hukum yang berlaku 

maka tidak aka nada keraguan. 

 Ketika pada pemikiran  Negara hukum, jaminan akan memperoleh jaminan hak 

asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus hadir disetiap Negara yang 

dapat disebut rechtstaat. Bahkan dalam perkembangan jaminan hak asasi manusia itu 

juga ialah suatu keharusan yang tercantum dengan jelas pada Undang-Undang dasar 

atau Konstitusi Negara ( Constitutional Democracy ) demokrasi yang konstitutsional.12 

Aturan terkait Hak Pribadi atau Hak Private tersebut telah diatur dalam pasal 28G ayat 

1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, kehormatan keluarga 

dan perlindungan diri pribadi, tak hanya itu kita juga berhak atas perlindungan dari 

ancaman ketakutan dan berhak mendapatkan rasa aman. 

                                                             
12 Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, h. 85. 
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 Indonesia sendiri memberikan jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia 

dimana yang tertuang pada Konstitusi Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, antara lain 

terdapat pada pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menunjung 

tinggi akan kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia sebagai hak yang secara 

mendasar tidak terpisahkan dari diri manusia , yang harus di hormati, dilindungi dan 

ditegakkan agar meningkatnya martabat kecerdasan, keadilan, kesejahteraan, 

kebahagiaan serta kemanusian.  

 Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tidak dibolehkan akibat Pasal 31 

ayat (3) UU a quo tidak mengizinkan penyadapan dan seluruh UU No 11 Tahun 2008 

mengenai prosedur penyadapan telah di susun dengan lanjut pada aturan Pemerintah. 

Karenanya, Moh Fajrul Falakh berpandangan, pasal 31 Ayat ( 3 ) dan Ayat ( 4 ) UU 

No 11 Tahun 2008 membantah UUD 1945 Sebab kurangnya penjelasan dan suatu 

kepastian terhadap peraturan mengenai penyadapan. disamping itu, pada  Pasal 31 ayat 

(3 ) dan Ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 membantah Pasal 22A UUD 1945 akibat 

menuntut pendirian UU harus sesuai Prosedur yang Berlandaskan Pada UU No 10 

Tahun 2004, lebih jelasnya penjelasan tentang aturan Formulasi pada Hukum.13 

Penjelasan undang-undang di atas ialah sebagaimana lembaga-lembaga ketika ingin 

melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada. 

                                                             

13Krristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), h. 244. 
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 Kemudian lebih dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dari 

tindakan penyadapan tertera pada pasal 32 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia memamaparkan bahwa rahasia surat-menyurat termaksud hubungan 

komunikasi sarana tidak boleh di ganggu dan itu ialah hak kemerdekaan. Kecuali atas 

perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut ketentuan undang-undang yang 

berlaku. 

 Aturan mengenai perlindungan dari tindak penyadapan juga ditemukan dalam 

aturan lain, diantaranya ialah pasal 40 UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi 

yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan intersepsi atau 

penyadapan atas informasi yang tersalurkan lewat jaringan telkomunikasi atauapun 

dalam bentuk lainnya.  

C. PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TERHADAP PENYADAPAN 

 Sesuai dengan apa yang telah di paparkan bahwa dalam hukum islam itu 

memiliki pandangan tersendiri terhadap penyadapan atau mengqiaskan aturan yang ada 

di zaman Nabi Muhammad SAW dimana Dalam pandangan Islam, mengetuk dalam 

terminologi mendekati tajassus Jarimah, yang dikenakan hukuman tak'zir, yaitu sanksi 

terhadap jiwa seseorang dalam bentuk hukuman mati. Namun, jika tajassus dilakukan 

untuk kepentingan memanfaatkan kepentingan hukum, maka prinsipnya adalah 

istihsan. 
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 Persamaan yang kemudian hadir hasil dari Qiyas itu bisa kita lihat bahwa jauh 

sebelum hadirnya aturan di Negara atau apapun itu islam sudah dahulu pembahas 

terkait hal itu maka dari itu islam ialah prinsip yang akan menjawab setiap tantangan 

yang hadir di zaman ini atau zaman yang akan datang. 

 Dari berbagai pembahasan mengenai menyadap dalam pandangan hukum islam 

sendiri jelas bahwa ketika itu semata-mata demi kemaslahatan maka dibolehkan belum 

lagi hal itu dapat membantu pentidik dalam melakukan atau menyelesaikan tugas 

terhadap tersangka ataupun terduga ataupun terdakwa dalam pembuktian tindak 

pidana. 

 Masuk dalam pandangan Hak Asasi Manusia menekan pada aspek undang-

undang terhadap penyadapan yakni pasal 1 ayat 6 undang-undang No 36 Tahun 1999 

tentang hak asasi manusia yang dimana membahas tentang individu, kelompok ataupun 

aparatur Negara yang sengaja membatasi atau menghalangi dan mencabut hak asasi 

manusia itu sendiri. 

 Hak asasi manusia lebih berbicara tentang hak kemerdekan bagi manusia akan 

segala aspek sebab peraturan pasal 32 No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

dalam memaparkan bahwa rahasia surat-surat atau komunikasi itu tak dapat di ganggu 

berbeda dengan hukum islam dimana hukum islam tidak lebih berbicara hak 

kemederakaan itu tapi lebih mengedepankan aspek kepentingan kemaslahatan ummat 

mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa lagi-lagi ketika berbicara peraturan dan itu 
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memang diperuntukkan untuk aspek kemanusian atau untuk kemaslahatan ummat 

maka itu sah-sah saja mungkin itu kesimpulan dari penulis. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 

 Setelah penulis melakukan pembahasan serta analisis terhadap 

Penyadapan Telekomunikasi Perspektif Hukum islam dan Hak Asasi Manusia, 

maka penulis menarik suatu kesimpulan yang di paparkan sebagai berikut: 

1. Menurut Hukum Islam sebagaimana Penyadapan Telekomunikasi itu 

sendiri memiki arti yang sama dengan Tajassus dimana Hukum Islam 

memberikan kreteria yang masuk dalam Jarimah ta’zir, sebagaimana 

ketika hal yang kemudian dilakukan dengan mengintai atau dengan cara 

senyap ataupun dengan cara diam-diam itu dapat membawa 

kemudharatan bagi individu atau kelompok lainnya. Dalam hukum 

islam memiliki cakupan yang sangat luas diamana tindakan berupa 

mendengarkan pembicaraan orang lain ialah suatu tindakan melanggar 

hukum maupun itu dilakukan dengan cara menyalin beberapa file atau 

mendengar secara langsung. Penetapan terhadap hukuman ta’zir dan 

hukuman mati bagi pelaku tindakan tersebut. Dimana hukuman tersebut 

berlaku bagi seorang muslim yang melakukan tindakan pidana tersebut 

kepada muslim lainnya atapun kepada kafir dzimmiy, yang diaman 

hukuman mati kepada seorang kafir harbiy yang melakukan tindakan 

pidana tersebut kepada seorang ummat Muslim. 
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2. Melihat sebagaimana perinsip dari penyadapan itu sendiri atauoun 

intersepsi ialah suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, 

diamana pelanggaran terhadap Hak Privasi ini mengakibatkan 

seseorang merasa terncam dan tidak aman bagi orang yang telah 

disadap. Salah satu dari hak privasi yang dilanggar contohnya hak untuk 

bebas berkomunikasi menggunakan segala macam saran yang telah 

disediakan tanpa dimata-matai. Meski dengan hal itu Undang-Undang 

Dasar kita melalui pasal 28 J memungkin adanya suatu hal menyimpang 

sepanjang pengecualian tersebut ditentukan berdasarkan Undang-

Undang. Hal itu juga saling berkesinambungan dengan Hak Asasi 

Manusia menjadi derogable rights  dan non-derogable right. 

Berdasarkan teori dari Hak Asasi Manusia, hak setiap orang untuk 

berkomunikasi ini juga masuk pada hak yang boleh di kesampingkan 

ataupun dikurangi, dimana berdasarkan pada international Covenan on 

Civil and Political Right, sebagaimana telah adanya Ratifikasi 

Indonesia melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005.  

B. Implikasi Penelitian 

  

 Berdasarkan hasil Penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan 

saran tentang Penyadapan Telekomunikasi Perspektif Hukum Islam dan Hak 

Asasi Manusia yakni : 
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1. khususnya bagi pengguna teknologi berbasis internet dimana ketika 

menggunakan teknologi informasi tidak dengan cara berlebihan dan 

juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada.  

2. Sedikit saran bagi pihak atau bidang tertentu melihat dari adanya 

problem yang kemudian hadir hari ini khususnya aturan-aturan tentang 

penyadapan itu sendiri, bidan itu harusnya menghadirkan Peraturan 

baru terhadapap penyadapan dan melihat dari sisi Hukum Islam  

ataupun Hak Asasi Manusia. 
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