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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf latin 

dapat                        dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ث 

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش 

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
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 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 kaf K Ka ن

 Lam L Ei ي

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 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 vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal  atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A  ــ´ـ

 KASRAH I I  ـــ  

 ḌAMMAH U U  ـــ  
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf,  transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif ي  |   ا

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis ي

di atas 

 Dammah dan و

wau 

U u dan garis 

di atas 

4. Ta’Marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf   (konsonan   ganda)   yang   diberi   tanda   syaddah. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf٢(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 



 

 

 

 

x 

 

yang mengikutinya. Kata sandang  ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

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 jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Kata ta marbutah yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

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

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

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

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

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

Wa ma muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-qur’an 

Nasir al-din al-tusi  

Jika nama seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama tersebut harus disebutkan 

sebagai   nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 
  

Abū al-Walid Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamid (bukan: 

Zaid Naṣr      Ḥamid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama :   Aryan Aris 

NIM :   10300119017 

Judul :  Jual beli Followers Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam) 

 

 

Skripsi ini membahas mengenai Jual Beli Followers Dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perspektif 

Hukum Islam). Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian jual beli 

followers dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik (perspektif hukum islam), adapun sub masalah yang peneliti 

ambil: a. Bagaimana Sistem Jual Beli Followers, b. Bagaimana Tinjauan Undang-

Undang Terhadap Jual Beli  Followers, c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Mengenai Jual Beli Followers Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library 

research dan menggunakan metodologi berupa pendekatan yuridis, syar'i dan 

sosiologis. Sumber data yang dipakai ialah sumber data primer yakni  hadis, ayat al-

Qur’an serta pandangan imam mazhab sedangkan sumber data sekundernya berupa 

jurnal, buku-buku perpustakaan, data dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, 

dan mengumpulkan sejumlah referensi yang berkaitan pada materi skripsi ini.  

Dari hasil penelitian dapat dilihat beberapa pandangan ahli hukum mazhab 

mengenai jual beli terhadap objeknya seperti misalnya ahli hukum mazhab Hambali, 

Hanafi dan Syafi’i mengatakan bahwa objek akad harus dapat diserahkan, objek 

tersebut harus ada pada saat akad dilakukan, dan tidak boleh menjual sesuatu yang 

tidak ada seperti buah yang belum jadi (matang). Berbeda dengan mazhab Maliki 

yang membolehkan jual beli buah yang belum matang, dengan dasar bahwa bagian 

yang belum matang itu termasuk dalam buah yang sudah muncul, dan hanya 

mensyaratkan objek tersebut harus ada pada saat akad dengan mengorbankan 

buahnya.  

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Penjual dan pembeli yang ingin 

melakukan transaksi jual beli followers agar membuat perjanjian sebelum akad di 

tutup. 2) Calon pembeli diharapkan memperhatikan isi perjanjian pembelian 

followers terutama di bagian objek followernya karena akan berakibat di kemudian 

hari. 3) Pemerintah dalam memberikan fasilitas pemanfaatan teknologi dan 

melindungi kepentingan umum masyarakat yang diakibatkan oleh penyalahgunaan 

elektronik yang menggangu ketertiban umum. 

 
Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Elektronik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli, atau al-bai'u, dalam bahasa Arab berarti muqabalatu syai'im bi 

syai'in. Ini berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.1 Jadi dalam jual beli, 

penjual menyerahkan barang yang ingin dijualnya, sedangkan pembeli membayar 

sejumlah uang yang besarnya sama dengan nilai barang yang dibeli. Menurut 

Rachmat Syafei, jual beli secara etimologis dapat dilihat sebagai pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu (yang lain). 

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan jual beli, antara lain: Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah 

saling menukar harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus 

(dibolehkan), menurut Imam Nawawi dalam kitab al-majmu, yang dimaksud 

dengan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta, menurut Ibnu Qudamah 

dalam kitab al-mugni yang dimaksud dengan jual beli adalah saling menukar harta 

dengan harta, untuk saling memiliki. Jadi, menurut beberapa ulama di atas, jual beli 

adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud untuk saling menjadikan 

milik.2 

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat 

pada masa lampau ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar barang, terutama 

dengan sistem barter yang dikenal sebagai bai' al-muqqayyadah dalam terminologi 

fikih.3 Jadi, jual beli adalah transaksi yang sudah lama dilakukan oleh budaya dan 

 
1Wahbah az-Zuahaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

Jilid V, h. 25. 
2Rachmat Syafei, “Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”, 

(Jakarta: Departemen Agama Mimbar Hukum, 2004), h. 73. 
3Mardani, “Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 

h. 168. 
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bahkan nenek moyang kita. 

Sementara itu, dalam kamus bahasa Arab, ba'a, yabi'un dan bai'an diartikan 

sebagai "menjual",4 mengacu pada pertukaran produk. Kata bai' dalam bahasa Arab 

berarti "pertukaran yang lengkap". Masing-masing kata bai' menunjukkan sesuatu 

yang menunjukkan yang lain. Kedua kata ini juga merupakan istilah dengan dua 

atau lebih makna yang saling bertentangan.5 Jual beli akad mu'awadhah adalah 

akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan sesuatu dan pihak kedua 

memberikan imbalan, bisa berupa uang atau barang. Menurut Syafi'iah dan 

Hanabilah, tujuan dari jual beli tidak hanya produk (barang) tetapi juga manfaat, 

selama pertukarannya bersifat permanen dan tidak sementara.6 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur’an, hadits 

dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali 

jual beli yang dilarang oleh syara’, Allah berfirman didalam QS an-Nisa/4: 29 : 

 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّا اَنْ تَكُوْنَ تِِاَرةًَ عَنْ   ا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تََْكُلُواْ تَ رَاضٍ مِ نْكُمْ يٰآ     

ا انَْ فُسَكُمْ   اِنَّ اللّٓ َ كَانَ بِكُمْ رحَِيْمًا   وَلََ تَ قْتُ لُواْ

Terjemahnya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”7 

 

 

 

 

4Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2010), h.75. 

5Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, h. 158. 

6Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177. 

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (cet. I; Jakarta Selatan, 2019), h.112. 
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Uraian penjelasan ayat di atas menekankan bahwa setiap kegiatan jual beli 

diperbolehkan selama dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak dan tidak dilarang 

oleh Allah swt. Dalam contoh ini, tujuan jual beli sangat mempengaruhi aturan 

sebelumnya. Menjual dan mendapatkan akun followers Instagram, khususnya, 

dengan barang dan objek transaksi secara online menjadi barang yang semakin 

sering diperjualbelikan. 

Kategori jual beli salam masuk dalam konsep muamalah dalam hal sistem 

jual beli yang berdasarkan pertukaran. Menurut syara', hakikat salam adalah akad 

dalam jual beli yang menyebutkan spesifikasi barang dalam tanggungan dalam 

jangka waktu tertentu, dan jenis barangnya ditentukan pada saat akad, serta 

harganya disepakati pada saat akad.8 

Dalam jual beli followers, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang 

yang sesungguhnya, melainkan followers yang ditambahkan ke dalam akun 

pembeli. Penambahan followers merupakan objek transaksi yang tidak berwujud, 

maka perlu dipelajari juga nilai dan manfaat dari followers, serta tata cara penjual 

mendapatkan akun Instagram yang nantinya akan dijual sebagai followers, dengan 

pembeli yang menanggung risiko jika followers tidak lagi mengikutinya. Sangat 

menarik untuk mengkaji jual beli dalam konteks ekonomi Islam. Jual beli followers 

menurut saya harus diteliti lebih dalam karena apa yang dipertukarkan melibatkan 

aspek penipuan, dimana followers yang ada bukanlah followers yang sesungguhnya 

atau benar-benar ingin menjadi followers dan followers tersebut dimanfaatkan demi 

keuntungan pembeli untuk berbisnis. Ini merupakan konsep bisnis baru yang perlu 

dikaji dalam pandangan hukum Islam.9 

 

8Muhammad Nashiruddin, “Ath-Thayyar Ensiklopedi Muamalah” (Yogyakarta: Maktaba 

al Hanif 2009), h. 140. 

9Nindi Apridha Jamil, “Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram”, (Purwakarta: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 

2020), h. 84 
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Dalam Islam, Muamalah dan ibadah memiliki makna yang berbeda. 

Muamalah pada dasarnya adalah kewenangan untuk melakukan apa saja yang baik 

dan bermanfaat bagi manusia, kecuali yang dilarang oleh Allah swt. Kegiatan 

muamalah adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Ijarah adalah 

salah satu jenis kegiatan manusia yang termasuk dalam muamalah. Ijarah juga 

dikenal dengan istilah sewa-menyewa, jasa atau upah. Ijarah merupakan salah satu 

jenis pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan ekonomi. Penggunaan dan manfaat 

dari barang dan jasa yang disewakan menunjukkan bahwa ijarah merupakan 

hubungan sosial antara sesama masyarakat, yang dikatakan sebagai solusi untuk 

masalah sosial. 

Transaksi jual beli elektronik dan dunia maya dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terhubung dengan cara yang sama dengan transaksi jual beli di dunia nyata, 

meskipun para pihak dalam transaksi jual beli elektronik tidak bertemu secara 

langsung, tetapi terhubung melalui internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi jual beli secara elektronik antara lain:10 

1. Penjual, pedagang, atau pengusaha yang menjual barang di internet untuk 

mencari penghasilan.  

2. Pembeli atau konsumen, didefinisikan sebagai setiap orang yang 

menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berniat untuk melakukan 

transaksi jual beli terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, 

kecuali yang dilarang oleh hukum.  

3. Bank sebagai pihak yang melakukan transfer dana dari pembeli atau 

konsumen kepada penjual atau pelaku usaha yang bermaksud melakukan transaksi 

jual beli atas barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.  

 

 

10Edmon makarim, “Kompilasi Hukum telematika”, (Jakarta: Rasa Persada, 2003).h. 65 
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4. Provider adalah penyedia layanan akses internet. Pembeli dapat melihat 

produk yang dipertukarkan di profil Facebook sosial dan Akun Instagram juga 

dapat dibeli di internet. 

Untuk menggunakan Instagram ini, pertama-tama harus membuat akun. 

Akun ini dapat diperjualbelikan dan sering diperjualbelikan secara online. Perihal 

jual beli akun Instagram secara online ini juga tercakup dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.11 

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bermitra dengan pengguna 

media sosial yang dikenal sebagai "influencer" untuk mempromosikan produk 

mereka, permintaan akan "followers" dan "likes" pun meningkat. Hal ini karena 

jumlah pengikut dan "likes" dipandang sebagai ukuran pengaruh online 

seseorang.12 

Islam menetapkan bahwa apa yang boleh diperjualbelikan, barangnya harus 

berwujud, atau dengan kata lain, menjual barang yang tidak dimiliki, dan objeknya 

harus ada manfaatnya.13 Akibatnya, masalah muncul pada objeknya karena ketika 

produk yang dijual adalah followers, maka timbul pertanyaan apakah followers 

dapat dianggap sebagai objek yang dapat diperjualbelikan atau tidak. Terlebih lagi, 

penjual tidak memiliki kontrol penuh terhadap akun yang aktif atau "real human 

followers" karena akun tersebut tidak dikontrol oleh penjual. 

 

 

 

11Stekom, Artikel Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, https:// 

p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik (diakses 

pada tanggal 13 Mei 2023) 

12Ester Christine Natalia, Bisnis Jual Beli Follower Rambah Warganet di Indonesia, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180220154251-37-4879/bisnis-jual-beli-follower-rambah-

warganet-di-indonesia. (diakses pada tanggal 13 Mei 2023) 

13Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟I, “Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-

Qur‟an dan Hadits”, (Terj. Muhammad Afifi, dkk,, Jakarta: AlMahira, Cet. Ke-2, 2012), Jilid I, h. 

644. 
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Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai 

perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya masih sangat minim 

atau kurang. Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat, maka calon peneliti 

terinspirasi untuk membahasnya dalam judul proposal  “Jual Beli Followers Dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan pokok 

permasalahan yang dirumuskan penulis adalah bagaimana jual beli followers dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Perspektif Hukum Islam)? Dari masalah utama tersebut, dibuatlah 3 sub 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Followers? 

2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Terhadap Jual Beli Followers? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Followers Dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik? 

C. Ruang Lingkup Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini 

lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif 

adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa 

yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli followers dalam undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan pespektif hukum islam mengenai jual beli 

followers. 

Penelitian ini membahas tentang jual beli followers yang mana tujuan 

utamanya adalah untuk memahami tentang Jual Beli Followers Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(Perspektif Hukum Islam), penelitian ini mendeskripsikan pada penjualan yang 

berkaitan dengan followers saja dan mempertimbangkannya kedalam undang-

undang nomor 11 tahun 2008 dan hukum islam, serta menyamakan hukum yang 

terkandung dalam undang-undang ITE dengan  hukum islam terkait jual beli 

followers. Yang dimana penulis mengambil dari buku, jurnal dan buku-buku lainya 

atau kita kenal dengan jenis penelitian kualitatif (penelitian pustaka). 

2. Definisi Operasional 

Menjual adalah menukar barang atau benda dengan uang dan sebagainya.14 

Membeli sesuatu berarti menukarnya dengan uang.15 Followers hanya sebatas 

pengikut. Transaksi dalam jual beli followers sebenarnya sama halnya dengan 

transaksi pada umumnya, yaitu adanya keberadaan penjual, pembeli, dan barang 

yang ditransfer. Ada dua kategori followers yang bisa digunakan untuk jual beli, 

yaitu pengikut aktif dan pengikut pasif. Akun dengan pengikut aktif adalah akun 

yang masih aktif terlibat dalam aktivitas instagram seperti mengikuti, berhenti 

mengikuti, memberi komentar, menyukai dan sebagainya. Pengikut pasif adalah 

akun yang tidak lagi digunakan (oleh pemiliknya); akun ini biasanya dikelola oleh 

orang asing. 

 

 
14 Moh Kusnadi, Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) Lengkap dan Praktis (Surabaya: 

CV Cahaya Agency, 2021) h. 255 
15Moh Kusnadi, Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) Lengkap dan Praktis, h. 86 
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Menurut KBBI, Perundang-undangan merupakan hukum atau aturan 

pemerintahan yang diberlakukan oleh penguasa (kementerian, instansi pemerintah, 

dan lainnya), disetujui oleh anggota legislatif (DPR, instansi pemerintah, dan 

lainnya), dan disetujui oleh pimpinan negara (presiden, badan pemerintahan, atau 

raja).16 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi dan 

informasi elektronik. Informasi elektronik meliputi tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teks, 

tulisan atau sejenisnya, huruf, karakter, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.17 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor. 11 Tahun 2008 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan perdagangan elektronik dan data elektronik, pemanfaatan 

teknologi informasi, tujuan transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang. 

Transaksi elektronik adalah transaksi hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik.  

Kegiatan jual beli saat ini semakin beragam dan berkembang mengikuti arus 

global untuk memenuhi kebutuhan manusia apakah yang bersifat kebutuhan 

jasmani ataupun kebutuhan material dunia. Jual beli diperbolehkan dalam Islam 

selama dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan dan tidak ada pihak yang 

dirugikan. Pada dasarnya jual beli sah selama tidak ada larangan dalam nash atau 

 

16Moh Kusnadi, Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) Lengkap dan Praktis (Surabaya: 

CV Cahaya Agency, 2021) h. 548  
17Pemerintah Kabupaten Jember: “Pemberdayaan Masyarakat “ Perlindungan Hukum 

Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik”, https://ppid.jemberkab.go.id/berita-

ppid/detail/pemberdayaan-masyarakat-perlindungan-hukum-terkait-informasi-dan-transaksi-

elektronik (diakses pada 23 Juli 2023)  
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dasar hukum lainnya.18 

Peneliti mengambil judul “Jual Beli Followers Dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Perspektif 

Hukum Islam)” dan penelitian masuk kedalam kategori kualitatif (pustaka). 

Berdasarkan analisis judul, peneliti menganalisis sistem jual beli followers, tinjauan 

undang-undang terhadap jual beli followers, serta tinjauan hukum Islam mengenai 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 

dalam jual beli followers. 

D. Kajian Pustaka 

Agar pembahasan ini lebih terfokus pada topik, maka dilengkapi dengan 

berbagai sumber, antara lain sebagai berikut, di mana ada beberapa jurnal dan 

skripsi yang relevan dengan pembahasan rencana penelitian ini antara lain:  

1.  Nurul Hasna, Rusdiyah dan Arie Sulistiyoko dalam jurnal "Pendekatan 

Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Followers Pada Media Sosial 

Instagram di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan". Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

artinya data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang 

dikumpulkan di lapangan. Dalam contoh ini, peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengumpulkan data-data penting, terutama dari para informan 

pelaku jual beli followers media sosial di Banjarmasin.19 Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif di mana peneliti mencari makna, pemahaman dan wawasan 

tentang suatu fenomena, peristiwa atau eksistensi manusia dengan cara terlibat 

 
18Aditya Jarisman, “Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi 

(Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), h. 94 

19 Nurul Hasna, Jurnal : “Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli 

Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan”, (Banjarmasin: 

Journal of Islamic and Law Studies, 2019) h. 28 
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secara langsung dan/atau tidak langsung dalam latar yang diteliti, yang bersifat 

kontekstual dan mendalam. Sedangkan penulis meneliti jual beli followers dalam 

undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang dihubungkan dengan perspektif hukum 

islam dan tidak hanya berfokus pada followers Instagram saja tapi umum. 

2. Hendriyadi, Habib Shulton A, A Khumaidi Ja'far, Dosen Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro 

Lampung, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, dalam jurnal “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online”. Penelitian ini 

berfokus pada pengemudi yang menjual akun ojek online mereka kepada vendor 

akun yang menggunakan nama anggota keluarga atau saudara kandung. Misalnya, 

identitas ibu, ayah, dan saudara laki-laki didaftarkan untuk menjadi pengemudi, 

setelah itu identitas ojek online yang aktif akan diperjualbelikan.20 Sedangkan saya 

sebagai penulis skripsi ini lebih berfokus kepada penjualan akun followers, yang 

mana pada zaman ini banyak diminati oleh generasi milenial. 

3. Yanti Asmiani, dalam skripsi “Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli 

Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi 

Ekonomi Islam Unismuh Makassar)”. Objek dari analisis ini yaitu untuk 

menganalisis jenis khiyar beserta penerapannya pada bisnis online yang sedang 

menjamur di Indonesia dan membandingkannya dengan bisnis online lazada, zalora 

dan blibli.21 Sedangkan saya sebagai penulis lebih berfokus kepada penerapan 

sistem jual beli followers, tinjauan undang-undang ITE, dan tinjaun hukum islam 

terhadap jual beli followers. 

 

 
20Hendriyadi, Jurnal : “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek 

Online”, (Lampung: ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019) h. 79 
 21Yanti Asmiani, “Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Unismuh Makassar)” Skripsi 

(Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis UNISMUH, 2020), h. 37-38 
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4. Nur Hasanah. D, dalam skripsi “Pengetahuan Owner Online Shop Tentang 

Praktek Jual Beli Followers Di Instagram Dalam Pandangan Islam”. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai realitas jual beli followers 

Instagram. Dalam penelitian ini, penulis akan menelusuri secara langsung jual beli 

followers Instagram.22 Sedangkan penulis sendiri lebih berfokus kepada penjual, 

pembeli dan pihak ketiga dalam penjualan followers, dimana peneliti bukan hanya 

mengaitkannya dengan hukum islam tetapi memasukkan tinjaun dalam undang-

undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. 

5. Andi Lina Pratiwi, dalam skripsi “Pengaruh Penggunaan Celebrity 

Endorser Terhadap Minat Beli Pengguna Media Sosial Instagram (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Dakwah & Komunikasi)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli pengguna media 

sosial Instagram dalam konteks mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar.23 Penelitian dari skripsi A. Lina Pratiwi lebih berfokus kepada 

pengaruh dan minat beli dalam media sosial Instagram sedangkan skripsi saya lebih 

berfokus kepada sistem, tinjauan undang-undang, dan tinjuan hukum islam 

terhadap jual beli followers. 

E.  Metode Penelitian 

 Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) 

yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari 

teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan menkontruksi dari 

 
22Nur Hasanah. D, “Pengetahuan Owner Online Shop Tentang Praktek Jual Beli Followers 

Di Instagram Dalam Pandangan Islam” Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam  UIN 

Alauddin, 2020), h. 32 
23Andi Lina Pratiwi, “Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli 

Pengguna Media Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah & Komunikasi)” 

Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin, 2016), h. 8 
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berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah 

dilakukan.24 Metode merupakan cara atau kaidah yang diikuti oleh para peneliti 

untuk mencari penguatan atas argumen sebagaimana diuraikan dalam temuan 

penelitian. Beikut ini metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library 

Research) yang mengambil dari buku, jurnal dan kitab-kitab lainnya atau kita kenal 

dengan jenis penelitian kualitatif.25 Bahan pustaka yang didapat dari berbagai 

referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat 

mendukung proposisi dan gagasannya. 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan yuridis ialah dengan melihat aspek hukum yang berkaitan dengan 

penelitian seperti penetapan hukum positifnya menggunakan buku dari buku 

perundang-undangan serta pendapat ahli dalam suatu hukum yang dibahas atau 

yang diteliti. 

b. Pendekatan syar’i dengan menggunakan beberapa sumber yang telah ditetapkan 

dalam sumber hukum Islam itu sendiri seperti kitab suci al-Qur’an, hadis, kaidah 

ushul fikih, serta pandangan ulama dalam pembahasan suatu hukum. 

c. Pendekatan sosiologis yakni dengan menggunakan pendekatan yang berkaitan 

dengan hubungan hukum dengan objek yang akan diteliti. 

 

 

 

 
24Miza Nina Aslini, Jurnal : “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, (Medan: Jurnal 

Pendidikan, 2022) h. 2 

25Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. 1; Makassar: Uin 

Alauddin Pers, 2013) h. 15 
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3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk memenuhi 

kebutuhan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca, 

memahami dan mengutip berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini baik berupa jurnal, buku ataupun dokumen26 lainnya yang berkaitan 

dengan materi penelitian. 

4.   Sumber Data 

Ada dua data yang digunakan dalam meliput penelitian ini: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data utama dalam penelitian ini mengkaji hadis, ayat al-

Qur’an serta ijma imam mazhab. 

b. Data Sekunder 

Mengenai sumber data sekunder yang menjadi penunjang atau data pelengkap 

dalam penelitian ini ialah buku tentang perjanjian, jurnal karya ilmiah lainnya yang 

sejalan dalam penelitian ini, dokumen-dokumen, baik buku-buku yang berbahasa 

Indonesia maupun bahasa asing. 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Menganalisis data-data yang telah ditafsirkan dengan menggunakan dalil-

dalil, kaidah-kaidah sehingga didapatkan kesimpulan yang benar. 

2. Menafsirkan data-data yang menjadi objek pengamatan untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan fakta. 

3. Membandingkan data-data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi 

persyaratan sesuai dengan pembahasan yang terkait dan kemudian menarik 

 
26Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet-1, Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h. 1 
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kesimpulan. 

Pada dasarnya metode penelitian untuk mendapatkan data secara ilmiah 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.27 Penelitian ini yang digunakan adalah 

pendekatan normatif dengan melakukan konsep hukum yang ada dalam hukum 

tertulis dan perundang-undangan.  

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian: yaitu tujuan umum 

penulisan dan tujuan khusus penulisan. Di bawah ini adalah uraian dari tujuan 

penelitian: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli followers 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang terhadap jual beli 

followers 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam jual beli 

followers. 

2. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian harus memiliki kegunaan untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. Kegunaan dari penelitian ini dapat dinilai dari dua perspektif yang 

saling terkait, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Penulis sangat berharap bahwa 

penelitian ini akan membawa manfaat:  

 

 
27Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Penelitian, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 135 
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a. Manfaat Teoretis  

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan. 

2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

3) Untuk memahami secara mendalam tentang jual beli followers dalam 

Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan 

transaksi elektronik dari sudut pandang hukum Islam. 

4) Memberikan kontribusi pada pengetahuan atau materi informasi ilmiah 

yang dapat digunakan dalam studi dan penelitian di masa mendatang. 

b. Manfaat Praktis  

1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan 

pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang 

penjualan dan pembelian followers.  

2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang 

konsep jual beli followers.  

3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

peneliti, khususnya bidang hukum perdata. 



 

16 

BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Followers 

Dalam fikih, jual beli disebut al-bai', yang berarti menjual, mengganti, atau 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Arab albai' terkadang digunakan 

untuk arti kebalikannya, yaitu asy syira (pembelian). Oleh karena itu, kata al-bai' 

dapat berarti menjual dan membeli.1 Jual beli )البيع) secara bahasa merupakan 

masdar dari kata     يبيع  –باع bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual. Menurut 

bahasa, membeli dan menjual berarti menukarkan benda bersama benda lainnya.2 

Sementara itu, berdasarkan pembelian dan penjualan didefinisikan sebagai 

pertukaran uang untuk barang atau uang untuk produk sebagai gantinya 

kepemilikan harta dialihkan dari satu orang ke orang lain dengan persetujuan 

bersama.3 

Followers merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris followers 

pengikut atau pendukung, istilah followers yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada individu yang mengikuti profil di platform media sosial Instagram. 

Sementara itu, Instagram adalah perangkat lunak berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, merekam video, menerapkan 

filter digital, dan membagikannya di berbagai platform jejaring sosial, contohnya 

Instagram.4 Memiliki banyak pengikut Instagram untuk keperluan pribadi, bisnis, 

atau belanja online dapat bermanfaat bagi karier seseorang, dan akun tersebut dapat 

 
1Nasrun Harun, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 111 

2Abd.al-Rahman Al- Jaziri, “Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba‟ah”, (Turki: Ikhla Wakif, 

2003) h. 123 

3Ahmad Idris, “Fiqh al-Syafi‟iyah”, (Jakarta: Karya Indah.Abi Bakr Ibn Muhammad al-

Husaini, Imam Taqiyuddin, 1986) h. 5 

4Dan Frommer, "Here's How To Use Instagram stratup right now isn’t complicated", 

https://www.businessinsider.com/instagram-2010-11, (Diakses tanggal 29 Januari 2023) 
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menghasilkan uang dengan membawa lebih banyak pelanggan atau pembeli untuk 

melihat konten yang dibuat atau produk yang ditawarkan. Mengingat pentingnya 

pengikut media sosial saat ini, jual beli followers dibuat dengan tujuan membantu 

pengguna media sosial mendapatkan bisnis lebih cepat atau membangun akun 

media sosial mereka untuk mendapatkan lebih banyak kunjungan. Untuk informasi 

lebih jelasnya berikut ini adalah definisi jual beli:  

a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua makna, satu makna 

khusus dan satu makna umum. Makna khusus adalah pertukaran benda dengan dua 

mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau pertukaran barang dengan uang 

dan sejenisnya dengan metode tertentu. Meskipun umumnya masyarakat mengira 

bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, namun 

harta dapat berupa benda (barang) atau uang.5 

b. Menurut syafi’iyah mendefinisikan jual beli sebagai suatu transaksi dimana harta 

ditukar dengan harta dengan persyaratan yang akan ditentukan kemudian untuk 

mendapatkan kepemilikan atas barang atau manfaat untuk waktu yang tidak 

terbatas.6 

c. Mazhab Hambali mendefinisikan penjualan sebagai pertukaran uang dengan 

harta, pertukaran kemanfaatan yang diperbolehkan dengan keuntungan yang 

dihalalkan untuk masa tertentu, tidak ada bunga dan tidak ada hutang. 

d. Pendapat Hasbi ash-Shiddiqie, penjualan dan pembelian ialah suatu perjanjian 

yang mengandung unsur pertukaran barang untuk barang tertentu agar supaya 

dimiliki secara tetap.7 

  

 

5Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalah”. (Amzah, Jakarta, 2010). h. 173 

6Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalah”, h. 173. 

7Hasbi Ash-Shiddieqy, “Pengantar Fiqih Muamalah”, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987), h. 

97. 
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1. Dasar Hukum Jual Beli Followers 

Gharar artinya pembelian dan penjualan barang yang meragukan. Karena 

tidak ada kepastian tentang ada atau tidaknya objek akad, jumlah yang terlibat atau 

penyerahan objek akad, maka akad ini memiliki unsur penipuan.8 Hal ini terjadi 

ketika seorang penjual menipu muslim lain dengan menjual produk yang gagal. 

Pemilik menyadari kekurangan tersebut namun menolak menjelaskan pada 

konsumen. Penjualan yang seperti ini dilarang dikarenakan terdapat unsur menipu, 

memalsukan, dan berkhianat. Sistem penjualan gharar ini juga mengandung unsur 

memakan harta orang lain dengan cara batil. Sedangkan Allah melarang memakan 

harta orang lain dengan cara yang batil." Berikut ini adalah dasar hukumnya dalam 

al-Qur'an dan hadis: 

a. Allah berfiman dalam QS Al-Baqarah/2: 275 : 

 

مُْ قاَلُواالَّذِينَ يََْكُلُونَ الرِ بَِ لََ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِ  ذَلِكَ   بَِِنََّّ  

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِ بَِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ هِ فاَن ْ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِ بَِ وَأَحَلَّ اللَّّ تَ هَى فَ لَهُ إِنََّّ  

 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلََ اللَِّّ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

Terjemahnya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.9 
 

 
 

 

 

8Arif Hoetoro, Hukum Mikro Islam, ( Malang: UB Press 2018 ). h. 156 

9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (cet. I; Jakarta Selatan, 2019), h.61-62. 



19 

 

 

b. Hadis Rasulullah saw. 

Adapun hadis Rasulullah saw., yang berbunyi:                                          

 يَٰ رَسُولَ اللَِّّ يََْتيِنِِ الرَّجُلُ فَ يَسْألَُنِِ الْبَ يْعَ ليَْسَ عِنْدِي أبَيِعُهُ مِنْهُ ثَُّ أبَْ تَاعُهُ لهَُ مِنْ  السُّوقِ قاَلَ 
 لََ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ 10

Artinya:  
“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku 
menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku 
membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah saw., menjawab, “Janganlah 
engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, 
dan Ibnu Majah).  

“Karena objek jual beli dapat diserahterimakan, maka tidak sah menjual 

burung yang terbang, unta atau sejenisnya yang lepas dari kandangnya, atau 

sejenisnya." Transaksi semacam itu dilarang karena mengandung gharar 

(ketidakjelasan) dan penjualan barang yang tidak dapat diserahkan. Untuk 

menghindari gharar, semua pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang 

objek penjualan dan jumlah pembayaran.11 

2. Macam-Macam Jual Beli Followers 

Jika ditinjau secara umum, Jual beli dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli, menurut hukum, jual beli 

terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Terkait dengan 

barang yang diperjualbelikan, Imam Taqiyuddin menyatakan bahwasanya objek 

penjualan terbagi tiga macam: 

1) Penjualan barang yang terlihat. 

2) Penjualan yang disebutkan kedalam perjanjian. 

3) Penjualan yang tidak ada.12 

 

10Abu Daud Sulaiman, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Almahira, 2013) h. 741. 

11Abu Husain Muslim, Terjemah Shahih Muslim (Malaysia: Victory Agence, 1994) h. 

1440. 

12Hendi Suhendi, “Fiqih Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75 
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Penjualan barang yang dapat dilihat berarti objek atau barang yang akan 

diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli pada saat terjadinya perjanjian 

jual beli. Ini adalah sesuatu yang banyak dilakukan orang dan sah, seperti membeli 

beras, ikan, dan ayam. Jual beli yang dimaksud didalam akad tersebut ialah 

pembelian salam (pemesanan). Berdasarkan tradisi pedagang, salam adalah 

singkatan dari jual beli tidak tunai (cash), yang berarti suatu perjanjian di mana 

penyerahan barang ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu, seperti barang 

online atau biasa dikenal dengan COD (Cash On Delivery), dengan imbalan harga 

yang disepakati pada saat kontrak disepakati. 

Jual beli yang tidak ada dan tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang 

dilarang oleh Islam karena barangnya mencurigakan atau samar, sehingga 

menimbulkan kemungkinan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau 

barang titipan, sehingga merugikan salah satu pihak. Dari segi pelaku akad (subjek), 

jual beli dibagi menjadi tiga bagian: dengan ucapan, dengan perantara, dan dengan 

perbuatan.13 

3. Manfaat Jual Beli Followers 

Dalam jual beli followers, harus ada keuntungan yang diterima dari masing-

masing pihak, yakni dari penjual dan pembeli antara lain sebagai berikut : 

a. Penjual dan pembeli harus dipenuhi atas dasar persetujuan bersama, 

keadilan atau kesepakatan. 

b. Bagi pembeli, akun mereka akan lebih meyakinkan dan meningkatkan 

popularitasi seseorang. 

 

 

 

13Hendi Suhendi, “Fiqih Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 77 
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c. Jual beli followers tergolong mudah dimana pembeli hanya akan 

memberikan nama sosial media mereka dan akan diproses selama 30 menit 

hingga 24 jam.  

d. Para pihak merasa puas, dan penjual melepaskan barang dagangannya 

dengan ikhlas dan rela menerima uang sekaligus menawarkan dan 

mendapatkan barang dengan rasa senang dan bahagia. Dengan demikian, 

jual beli dapat meningkatkan rasa saling tolong menolong dalam kebutuhan 

sehari-hari atau perekonomian.  

e. Mendorong kebahagiaan dan kedamaian  

f. Berpotensi memupuk tali silahturahmi dan kekayaan bagi penjual dan 

pembeli. 

4. Rukun Jual Beli Followers 

a. Akad (ijab qobul),  akad secara bahasa didefinisikan sebagai ikatan yang 

ada di antara dua hal. Sementara itu, para ahli fikih menyarankan untuk 

melaksanakan ijab qabul sesuai dengan tata cara yang dianjurkan untuk 

menimbulkan manfaat.14 

b. Bai' (penjual) dan mustari (pembeli) adalah dua pihak yang berakad.15 

c. Objek, agar transaksi menjadi sah, harus ada ma'qud alaih, yaitu barang 

yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian 

jual beli.16  

d. Ada nilai tukar untuk produk, nilai tukar untuk produk yaitu sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyimpan nilai atau menaksir suatu objek serta 

 
14 Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al Islami Wa Adilah, (Mesir: Dar Fikr), h. 115 

15 Shobirin, Jurnal : “Jual Beli Dalam pandangan Islam”, (Kudus: Jurnal Bisnis dan 

Manajemen Islam, 2015) h. 248 
 

16 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1196), h. 

37 
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berfungsi sebagai media transaksi.17 

Yang terjadi kemudian adalah pada objeknya, dimana jika barang yang akan 

diperdagangkan adalah followers, maka akan menimbulkan pertanyaan apakah 

followers dapat diperdagangkan atau tidak. 

5. Syarat Sah Jual Beli Followers 

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian: 

a. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;  

b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian;  

c. suatu hal tertentu; dan  

d. suatu sebab yang halal (causa).18 

Dalam Islam, syarat sah jual beli adalah (1) penjual dan pembeli merasa 

puas dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak, dan (2) barang yang 

diperjualbelikan mengandung manfaat dan merupakan barang milik sendiri. Jika 

barang tersebut milik orang lain, maka pemilik barang tersebut harus 

menyetujuinya.19 Ketika melakukan jual beli followers, harus ada komunikasi 

sebelum transaksi dilakukan dan tercapai kesepakatan dalam transaksi tersebut. 

6. Syarat Sah Keabsahan 

Perjanjian jual beli secara online menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata 

berlaku untuk kontrak penjualan online, yang menyatakan bahwa keabsahan suatu 

kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

 

 

 

17 Shobirin, Jurnal : “Jual Beli Dalam pandangan Islam”, h. 251 
18 Retna Gumanti, Jurnal : “Syarat Sahnya Perjanjian”, (Gorontalo: Jurnal Pelangi Ilmu, 

2012) h. 4 
19 Achmad Zurohman, Jurnal : “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”, (Iqtishodiyah: 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019) h. 31 
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Kesepakatan dalam kontrak pada dasarnya merupakan representasi 

kehendak dari dua pihak atau lebih dalam kontrak, berkenaan dengan hal-hal yang 

ingin mereka lakukan, bagaimana mereka ingin melakukannya, kapan mereka ingin 

melakukannya dan siapa yang berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah 

disepakati.20 Penjual akun dan pembeli akun harus menyepakati pelaksanaan 

transaksi seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata saat melakukan jual 

beli followers. 

7. Syarat Terjadinya Pemindahan Obyek Jual Beli Followers 

a.  Obyek 

Objek jual beli adalah penyebab terjadinya akad jual beli. Objek jual beli 

dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, terdaftar maupun tidak terdaftar, sesuai dengan Pasal 58 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES).21 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan 

kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan dalam Pasal 60 

KHES dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak dalam 

hal kehidupan dan pengembangan usaha.22 

 

 

 

 

 
20 Subekti,  “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: Intermasa, 2012) h. 26 
21 Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi, 

(Jakarta: Kencana, 2009), h. 31 
22 Maqhfirotul Latifah Putri, “Jual Beli Followers Instagram Menurut UndangUndang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah” Skripsi (Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 

31 
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B. Undang-Undang yang Berkaitan dengan Jual Beli Followers 

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Di zaman sekarang ini, teknologi berkembang dengan cepat; seiring dengan 

kemajuan teknologi, semakin banyak orang yang menggunakan transaksi 

elektronik. Transaksi elektronik digunakan di hampir setiap interaksi sosial, 

termasuk pendidikan, uang, dan jual beli. Transaksi elektronik (e-commerce) 

dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, termasuk di Indonesia. 

Indonesia kini telah memasuki era ekonomi digital. 

Ada dua kategori pengikut dalam hal jual beli followers: pengikut aktif dan 

pengikut pasif. Followers aktif adalah pengikut aktif (pengikut manusia nyata) yang 

dapat menyukai dan mengomentari gambar pembeli, misalnya di instagram. 

Namun, mereka memiliki opsi untuk berhenti mengikuti. Pengikut ini biasanya 

terdiri dari pengguna instagram yang aktif. Pengikut pasif (Pengikut yang terlihat 

nyata) adalah mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan suka atau 

komentar dan berhenti mengikuti profil di Instagram, serta pengikut yang tidak 

memiliki dan terlibat dalam aktivitas. Pengikut jenis ini biasanya adalah bot dan 

bukan orang sungguhan. Pengikut ini biasanya adalah akun seseorang yang tidak 

pernah digunakan, Olshop, penggemar, dan akun luar negeri.23 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), ITE sebagai rangkaian peraturan yang berlaku, 

mengatur, dan memiliki dampak hukum bagi semua orang yang berada di wilayah 

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang melakukan 

tindakan hukum yang dapat berdampak pada kepentingan Indonesia. Menurut Pasal 

1 ayat (1), informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data 

 

23Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), h. 7 
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elektronik yang telah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan dapat 

dipahami oleh manusia dengan mudah.24  

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online melakukan 

hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak 

yang dilakukan secara elektronik dan disebut kontrak elektronik sesuai dengan 

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu 

perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik atau media elektronik 

lainnya. E-commerce, menurut Sutan Remy Shahdeini, adalah suatu kegiatan 

bisnis di mana konsumen, produsen, penyedia jasa dan perantara menggunakan 

jaringan komputer, khususnya internet.25 

Media sosial telah muncul sebagai media yang salah satu aspeknya dapat 

digunakan untuk menjembatani kegiatan bisnis. Namun, Karena media sosial 

bersifat tidak terlihat, maka media sosial memiliki masalah tersendiri dalam 

bertransaksi. Untuk memanfaatkan transaksi dengan jarak yang begitu jauh, 

transaksi harus dilakukan melalui media sosial, di mana media sosial dapat 

menjangkau jarak yang dekat dan jauh. Setelah transaksi dilakukan, biasanya pihak 

penjual memohon izin pada pembelinya untuk meminta bukti transaksi dan 

menggunakannya sebagai teknik promosi ketika berbisnis dengan pembeli baru. 

Dasar hukum jual beli followers dibuat oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang 

Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 

21 April 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

bukanlah awal dan akhir dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-

 

24Tim Redaksi BIP, “Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, (Jakarta: 

Bhuana Ilmu Populer, 2017). h. 32 

25Mariam Darus Badrulzaman, “Kompilasi Hukum Perikatan”, h. 283 
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

Dengan diberlakukannya UU ITE, maka kini memiliki yurisdiksi terhadap setiap 

orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam UU ITE, baik di dalam 

maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki implikasi hukum dan 

dapat berdampak pada kepentingan Indonesia. 

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 merupakan hasil penggabungan 

dua RUU: (1) RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas 

Padjajaran, yang diarahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja 

sama dengan Institut Teknologi Bandung, dan (2) RUU Informasi dan Transaksi 

Elektronik dari Universitas Indonesia, yang diarahkan oleh Kementerian 

Perindustrian dan Perdagangan. Sebuah tim yang dipimpin oleh Prof Ahmad M 

Ramli S.H. kemudian mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kedua RUU 

tersebut. sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan berhasil 

disahkan pada tanggal 21 April 2008, hingga akhirnya diamandemen dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE).26 

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah peraturan yang 

rinci tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Hal ini tercermin dari 

beberapa isi UU ITE yang merupakan terobosan baru yang belum pernah dibahas 

sebelumnya. Beberapa hal yang tidak secara langsung dicakup oleh UU ITE diatur 

oleh peraturan pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

26Fathan, Menilik Sejarah UU ITE , https://kumparan.com/host/menilik-sejarah-uu-ite-

1usFAjRCvWB/full  (diakses  pada 1 Mei 2023) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 

h.3 
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UU ITE disusun sebagai upaya bersama berdasarkan konsep-konsep yang 

berlaku. Sebuah dasar hukum penggunaan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik maupun segala sesuatu yang terkait didalamnya, yang diakui baik di 

dalam maupun di luar pengadilan.27 Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang 

disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, meliputi:28 

A. Asas Kepastian Hukum 

  Dasar hukum penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, 

serta segala sesuatu yang mendukung pelaksanaannya, yang mendapat pengakuan 

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

B. Asas Manfaat 

 Tujuan penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 

untuk memfasilitasi proses informasi dan dengan demikian meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Didalam pasal 4 tentang penggunaan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik berdasarkan pada maksud:  

a. turut meningkatkan keberadaan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan 

era informasi global;  

b. memajukan usaha perniagaan serta ekonomi bangsa untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat;  

c. memberikan kemudahan serta keuntungan maksimal untuk rakyat dalam 

rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;  

d. membuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap orang yang memiliki 

kemampuan dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi; dan 

 

27Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm 

(diakses pada tanggal 14 Mei 2023) 

28Adams, Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

http://adams.co.id/rule/UU/ITE/bab_02.htm (diakses  pada 14 Mei 2023) 
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e. menciptakan lingkungan aman, keadilan, dan jaminan kepastian hukum 

bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi. 

C. Asas Kehati-hatian 

Dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, setiap 

pihak yang terlibat harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat 

menimbulkan risiko baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

D. Asas Iktikad Baik 

Prinsip-prinsip yang diterapkan ketika melaksanakan transaksi elektronik, 

para pihak tidak bermaksud secara pidana merugikan pihak lain tanpa 

sepengetahuan mereka. 

 Pasal 17 ayat (1) Transaksi Elektronik bisa diterapkan di lingkungan umum 

maupun privat. (2) Dalam Transaksi Elektronik seperti yang dimaksud di ayat (1), 

para pihak diwajibkan menjalankan komunikasi dan/atau pertukaran Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan itikad baik. (3) Penjelasan 

selengkapnya terkait pelaksanaan Transaksi Elektronik seperti yang dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

E. Asas Kebebasan 

Asas netralitas teknologi atau kebebasan memilih menunjukkan bahwa 

penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak ditujukan hanya 

menggunakan teknologi tertentu saja untuk mengikuti perkembangan di masa 

depan.29 

 

 

 

 

 
29Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, 
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3. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik 

Berbicara tentang efektivitas keberhasilan atas perundang-undangan tidak 

dapat dilepaskan dari fungsi pemerintahan, yaitu penegakan hukum, dan peran 

masyarakat pada umumnya. Sebelum membahas efektivitas Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, perlu untuk menganalisis peran pemerintah dan 

masyarakat dalam implementasinya.  

1. Peran Pemerintah  

 Peran pemerintah dalam Informasi Transaksi Elektronik dijelaskan dalam 

pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa (1) 

pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) pemerintah 

melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang diakibatkan oleh 

penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu 

ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; (3) 

Pemerintah menetapkan instansi dan lembaga yang memiliki data elektronik 

strategis untuk dilindungi;( 4) instansi atau lembaga selain yang dimaksud pada ayat 

(3) wajib membuat dokumen elektronik beserta berkas elektronik dan 

menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk tujuan pengamanan data; dan (5) 

instansi atau lembaga selain yang dimaksud pada ayat (3) wajib membuat dokumen 

elektronik beserta berkas elektronik sesuai dengan ketentuan pada ayat (3). 

2. Peran Masyarakat   

Pasal 41 UU ITE mengatur tentang peran masyarakat, yang menyatakan 

bahwa (1) masyarakat memiliki peran dalam mengembangkan penggunaan 

teknologi informasi lewat pemanfaatan serta penerapan sistem elektronik dan 

transaksi elektronik seperti dalam ketentuan Undang-Undang; (2) Peranan 



30 

 

 

masyarakat seperti disebutkan dalam ayat (1) bisa dilakukan oleh institusi bentukan 

masyarakat; dan ayat (3) lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dapat 

diselenggarakan.  

Penegakan hukum tidak dapat dipungkiri diperlukan untuk memastikan 

efektivitas peran pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Institusi penegak hukum meliputi pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian, Aparat yang menerapkan atau menegakkan hukum, seperti 

hakim, jaksa, dan polisi, serta komponen-komponen administratif seperti proses 

persidangan, penyidikan, dan penahanan. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan 

hukum dalam arti luas mencakup kegiatan-kegiatan seperti menegakkan dan 

menerapkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap penyelenggara atau 

pelanggar hukum oleh pelaku hukum, baik melalui proses pengadilan maupun 

proses mediasi dan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Operasi 

penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup semua upaya untuk 

memastikan kepatuhan terhadap hukum, sebagai seperangkat asas-asas normatif 

yang mengendalikan dan mengikat subjek hukum dalam seluruh sendi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, benar-benar ditaati dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya.  

Selain itu, dalam arti terbatas, penegakan hukum mengacu pada tindakan 

hukum oleh petugas polisi, jaksa, pengacara atau ahli hukum, serta otoritas 

peradilan, dalam menanggapi pelanggaran atau penyimpangan dari hukum dan 

peraturan.  

Aparat penegak hukum lainnya, termasuk penyidik, jaksa penuntut, dan 

hakim, tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan penempatan aparat penegak hukum 

terkait dengan pelanggaran data transaksi elektronik. Aparat penegak hukum harus 

dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, bukan 
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pembalasan terhadap orang tertentu. Pelaksanaan undang-undang ini, terlebih 

didalam penerapan hukumnya, dibutuhkan keterlibatan warga dalam bentuk 

keluhan atau laporan.  

Oleh karenanya, hukum ini akan berjalan lancar jika bisa memotivasi warga 

agar memanfaatkan kewajiban melaporkan tindak pidana agar aparat penegak 

hukum dapat menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat untuk menjaga 

kewibawaan aparat penegak hukum dan terhindar dari dugaan penyalahgunaan 

wewenang.30   

Sesuai pernyataan sebelumnya, peran pemerintahan maupun masyarakat, 

serta peran penegak hukum, sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. 

Keberhasilan UU ITE dalam menjaga keamanan informasi dan transaksi elektronik 

juga akan dikaji, khususnya pada komponen peradilan pidana.  

Pasal 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang ITE memuat ketentuan pidana. Setiap pasal menjelaskan jenis-

jenis kejahatan dan sanksi pidana:  

Menurut Pasal 34 ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 

hukum memproduksi, menjual, menyerahkan untuk digunakan, mengimpor, 

mendistribusikan, menghibahkan, serta menyimpan: 

a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang secara khusus dibuat 

atau dikembangkan untuk memenuhi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 hingga Pasal 33;  

b. kata sandi komputer, kode akses, atau sarana serupa yang dirancang untuk 

memberikan akses ke sistem elektronik dengan tujuan memfasilitasi operasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. 

 

30Rini Retno Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana 

Cyber Crime”, (Semarang: Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2016), h. 21. 
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Menurut Pasal 35, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau 

pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah 

data yang akurat".31 

Pasal 45  

(1)  Setiap orang yang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) terancam pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).  

(2)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 

28 ayat (1) atau ayat (2) terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur 

seperti yang tercantum dalam Pasal 29 diancam dengan hukuman penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah). 

Pasal 46  

(1)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

(2)  Setiap orang yang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).  

 

 
31Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, 
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(3)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

Pasal 47  

Setiap orang yang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1) atau ayat (2) terancam penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  

Pasal 48  

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  

(2) Setiap orang yang memenuhi ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 49  

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

Pasal 50  

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 

ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh millyar rupiah).  
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Pasal 51  

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).  

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 36 diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).  

Pasal 52  

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

menyangkut pelanggaran kesusilaan atau asusila terhadap anak, maka pidana 

pokoknya ditambah sepertiga.  

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai 

dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik, serta 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang 

digunakan untuk pelayanan publik, maka pidana yang dijatuhkan adalah sepertiga 

dari pidana pokok.  

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan 

Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik, serta informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan-badan 

strategis, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, 

bank, lembaga keuangan, dan lembaga internasional, maka pidana maksimumnya 

adalah pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. 

(4)  Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 

dengan pasal 37, pelaku dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga dari 

pidana pokok.32   

 

32Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik, h. 57. 
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Efektivitas penegakan aspek pidana dalam UU ITE dilihat dari aspek isi dan 

struktur hukumnya, termasuk di dalamnya penegakan hukum, sumber daya aparat 

penegak hukum, serta peran masyarakat dalam penegakan hukum dan perlunya 

dukungan sarana dan prasarana agar penegakan hukum dapat terwujud dengan 

baik.33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang disahkan pada 

tanggal 21 April 2008, adalah undang-undang yang luar biasa dan eksklusif. Hal ini 

tercermin dari beratnya hukuman, dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 12 

tahun dan denda 1 milyar hingga 12 milyar.  

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang berisi hukuman 

pidana dan denda yang berat, tidak ditegakkan secara ketat, maka akan 

disalahgunakan oleh polisi dan menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia. 

Menurut undang-undang, penyidik dan jaksa penuntut harus mendapatkan 

keputusan dari ketua pengadilan setempat untuk menahan tersangka yang diduga 

melakukan pelanggaran ITE. Ketentuan ini sering diabaikan para oknum penegak 

hukum misalnya polisi dan jaksa, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak 

sejalan dengan ide kepastian hukum. Hal ini mengakibatkan hukum mengenai ITE 

tidak berjalan efektif seperti yang tercantum dalam undang-undang.   

Undang-Undang ITE mengatur dua bidang: Pertukaran data elektronik dan 

transaksi elektronik. Kemajuan penggunaan informasi elektronik saat ini telah 

membawa kemudahan dan manfaat, seperti pengenalan media sosial untuk 

berinteraksi satu sama lain dengan praktis. Informasi elektronik juga digunakan 

oleh instansi pemerintah misalnya TNI/Polri, Komisi Pemilihan Indonesia, secara 

otomatis menggunakan informasi elektronik untuk memantau dan mengontrol 

proses pemerintahan.   

 

 

33Rini Retno Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana 

Cyber Crime”, h. 23 
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Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini yang berkaitan dengan 

informasi elektronik ialah Mendistribusikan, mengirim, atau mengakses informasi 

elektronik yang isinya melanggar kesusilaan, konten perjudian, penghinaan atau 

pencemaran nama baik, atau pemerasan dan/atau ancaman, semuanya melanggar 

hukum undang-undang. Ada beberapa kasus yang banyak dilihat terkait perilaku 

undang-undang yang menjadikannya pelanggaran hukum. Bu Yusniar seorang 

warga Makassar, dituntut atas pencemaran nama baik oleh Bapak Sudirman Sijaya, 

seorang anggota parlemen Jeneponto.   

 UU ITE merupakan perwujudan dari implementasi pancasila dan menjamin 

terciptanya kesejahteraan masyarakat adil dan beradab dalam penerapannya. 

Undang-undang ini juga meningkatkan keselarasan didalam sistem ekonomi 

kehidupan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang sesuai dengan tatanan 

masyarakat Indonesia, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, 

terjamin, dan lestari, terlebih dalam pengaturan arus lalu lintas di dunia maya.34   

 Singkatnya, masih harus dilihat apakah UU ITE akan berhasil melindungi 

kepentingan publik. Ini adalah undang-undang yang telah lama diharapkan, 

terutama untuk mempercepat adopsi e-government. Banyak daerah yang ragu-ragu 

untuk mengadopsi sistem transaksi elektronik di pemerintahan karena mereka tidak 

yakin dengan implikasi hukumnya. Masih banyak ketidakpastian tentang kepastian 

hukum yang diberikan dalam hal ini. Hukum ITE dalam pemerintahan memainkan 

peran penting, diharapkan adanya penerapan Undang-Undang ITE ini, kepentingan 

individu dapat terlindungi melalui penggunaan transaksi elektronik dalam proses 

pembangunan pemerintahan yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, untuk 

memberikan pedoman dan saran kepada aparat penegak hukum agar dapat 

melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan di sosial media. 

 

34Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita 

Mulyasari (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 142. 
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Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek penegakan hukum yang 

merupakan suatu rangkaian yang bersifat menyeluruh. Oleh karenanya, unsur-unsur 

tersebut akan menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum. Menurut 

Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek yang menentukan keberhasilan penegakan 

hukum secara umum:  

a. Aspek hukum itu sendiri;  

b. Aspek penegak hukum, yakni pihak yang membuat dan menerapkan 

hukum;  

c. Aspek fasilitas penegakan hukum;  

d. Aspek masyarakat, yakni kondisi dimana norma hukum itu diberlakukan 

untuk diterapkan;  

e. Aspek budaya, yakni berupa karya, cipta, dan rasa berdasarkan pada jiwa 

manusia didalam kesatuan masyarakat;. 

Lima unsur di atas memiliki keterkaitan satu sama lain sebab lima aspek 

tersebut juga berdampak pada keefektifan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang ITE. Keefektifan yang dipersoalkan adalah kepatuhan atau penegakan 

hukum melalui penerapan sanksi.  Perilaku masyarakat, sikap sosial, jenis kegiatan 

pemerintah, dan sebagainya, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa undang-undang tersebut efektif dan ada saat yang tepat untuk 

penegakan hukum secara nyata harus ditegakkan agar keberlakuan (normatif) dapat 

terjadi.35

 

35 Rina Arun Prastyanti, “Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelaksanaan E Commercee”, (Surakarta: Open Journal 

Universitas Duta Bangsa, 2013) h. 35 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM JUAL BELI FOLLOWERS 
 

A. Pengertian Merchant Secara Online 

Merchant adalah individu atau kelompok yang menjual barang dan/atau jasa 

melalui toko fisik atau model bisnis yang mencakup toko fisik hingga bisnis 

internet. Sistem pembayaran yang diterima merchant membedakan mereka dari 

toko-toko lain. Umumnya, merchant bekerja sama dengan bank untuk menawarkan 

layanan pembayaran menggunakan uang elektronik bank. Bagaimana cara kerja 

umumnya, operasinya mirip dengan penjual lain dalam hal mereka menjual barang 

dan melayani pelanggan sambil mematuhi seperangkat aturan yang ditetapkan oleh 

bank yang telah menerapkan aturannya kepada penjual,  

1. Pemilik bisnis harus terlebih dahulu mendaftarkan tokonya kepada mitra 

dan memberikan informasi yang diperlukan. 

2.  Toko yang telah terdaftar sebagai merchant kini memiliki virtual office 

(kantor virtual) yang dapat menerima transaksi diskon virtual dan transaksi dalam 

mata uang virtual.  

3.  Setelah transaksi selesai, penjual atau pedagang mengirimkan produk yang 

dibeli kepada pembeli.1 

 Karena penjual (merchant) adalah pihak yang menjual barang melalui 

internet, maka ia berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur 

tentang produk yang dijualnya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pedagang 

memiliki hak untuk dibayar oleh pembeli/konsumen. Ia juga berhak untuk meminta 

jaminan perlindungan atas barang yang dijualnya terhadap perilaku pembeli 

 
1Sodexo: “Apa itu Merchant dan Bagaimana Cara Kerjanya Dalam Jual Beli”, 

https://www.sodexo.co.id/definisi-merchant-dan-bagaimana-cara-kerjanya/ (diakses pada 27 Juni 

2023) 
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(konsumen) dengan niat jahat dalam melakukan transaksi jual beli online.2 

Selain pembeli dan penjual, ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi 

e-commerce online.3 Perjanjian ini berisi dokumen elektronik yang biasanya dibuat 

oleh pihak penjual dan memuat peraturan serta ketentuan yang harus diikuti oleh 

pelanggan, namun sifatnya tidak membebani konsumen. Standar dan batasan ini 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua pihak. Kedua belah pihak 

mendapat perlindungan hukum di antaranya :  

1. Perlindungan hukum bagi penjual (merchant) terutama berfokus pada 

pembayaran; penjual meminta pelanggan untuk melakukan pembayaran dan 

kemudian mengonfirmasi pembayaran; setelah itu barulah barang yang dibeli akan 

dikirimkan.  

2. Pelanggan memiliki perlindungan hukum berupa jaminan pengembalian 

atau penukaran produk apabila produk yang diperoleh belum memenuhi standar 

yang diminta.  

3. Privasi Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi oleh 

hukum. Penyediaan informasi harus didukung oleh persetujuan dari pemilik data. 

"Informasi elektronik dan/atau produk elektronik yang merupakan bagian dari karya 

cipta, website, dan karya intelektual yang dimuat memiliki perlindungan hak 

kekayaan intelektual sesuai dengan pasal 25 UU ITE".4 

 

 

 

 

2Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Gravindo Persada, 2008) h. 77 

3Muhammad Aulia Adnan, Jurnal : “Aspek Hukum Protocol Pembayaran 

Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2010) h. 54 
4Setia Putra, Jurnal : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-

Beli Melalui E-Commerce”, (Riau: Jurnal Ilmu Hukum, 2014) h. 299 
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Menurut Hidayat, transaksi jual beli online memiliki sejumlah unsur yang 

berbeda dengan proses jual beli secara langsung, seperti:5  

1. Penjual (merchant), perusahaan yang menjual barang layanan atau 

informasi kepada pelanggan, baik individu maupun kelompok.  

2. Pembeli atau pelanggan, khususnya sebagai pelanggan atau kelompok 

sasaran yang mendapatkan tawaran suatu produk, layanan, atau info tertentu dari 

produsen.  

3. Produk, barang atau jasa yang dapat diperdagangkan atau ditawarkan 

kepada pembeli. Perbedaan antara jual beli online dan offline terletak pada barang 

yang diperjualbelikan. Penjual dapat menjual barangnya secara langsung melalui 

internet melalui jual beli online.  

4. Frontend, Situs internet untuk berinteraksi langsung kepada penggunanya. 

Misalnya search engine, daftar otomatis, dan sebagainya.  

5. Back end, program yang membantu frontend secara tidak langsung. 

Misalnya, memesan barang (melalui email, WhatsApp, telepon, SMS, dan 

sebagainya), memproses pembayaran (tunai atau kartu kredit), mengemas dan 

mengirimkan barang (melalui POS, JNE, JNT, dan sebagainya).  

6. Infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan struktur jaringan adalah 

contoh infrastruktur yang digunakan dalam jual beli online.  

7. Intermediary, Ini adalah pihak ketiga yang menjadi perantara antara penjual 

dan pembeli, menyediakan infrastruktur, dan memfasilitasi penyelesaian transaksi. 

Distributor dan agen, salah satunya.6 

 
5Adi Prsetiya Nanda, Jurnal : “Aplikasi Electronic Commerce Sebagai Media Penjualan 

Produk Makanan Ringan Business Development Center Kabupaten Pringsewu”, (Lampung: Jurnal 

TAM  (Technology Acceptance Model), 2018) h. 128 
6Muhammad Fadel Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram 

(Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook)” Skripsi (Lampung: Fak. Syariah  UIN Raden Intan 

Lampung, 2021), h. 40 
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Pembayaran untuk followers, likes, dan penonton sering kali dilakukan 

dengan salah satu dari dua cara: mentransfer ke akun yang ditentukan penjual atau 

menggunakan kredit operator. Penjual mendapatkan followers, likes, dan penonton 

dengan berbagai cara, termasuk dengan meminta nama pengguna dan kata sandi 

akun pembeli, yang kemudian ditambahkan ke followers.7 

Penjual (merchant) disini meminta username dan password akun pembeli, 

pembeli sebelum memberikan password akunnya kepada penjual seharusnnya 

sebagai pembeli diharapkan berhati-hati untuk memberikan akun password  kepada 

merchant karena memuat hal yang bersifat privasi, dan lebih baiknya jika seorang 

pembeli dan merchant sudah saling mengenal sebelumnya.  

B. Syarat dan Mekanisme Transaksi Jual Beli Secara Online 

Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan followers sebenarnya 

sama seperti pembelian dan penjualan biasanya, yaitu adanya produsen, pembeli, 

dan produk yang ditransfer. Proses jual beli followers dan cara mendapatkannya, 

1. Penjual harus meminta nama pengguna dan kata sandi pembeli sebelum 

mengakses akun Instagram pembeli untuk diproses.  

2. Penjual kemudian memasukkan kata sandi pembeli dan masuk ke aplikasi 

Bot, yang kemudian meretas pengguna Instagram mana pun.  

3. Pembeli secara otomatis diikuti oleh pengguna Instagram yang aktif. 

Selanjutnya, pengikut Instagram pembeli akan bertambah sesuai dengan pesanan.8 

Dalam hal perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menekankan 

bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang melalui sistem elektronik harus 

menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai persyaratan kontrak, 

produsen, dan produk yang ditawarkan. Ayat berikutnya menekankan bahwa pelaku 

 

7Elsava Choiru Bhariatta, Jurnal : “Jual Beli Followers, Likes, Viewers Di Instagram 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Surabaya: Sunan Ampel, 2019) h. 37 
8Elsava Choiru Bhariatta, Jurnal : “Jual Beli Followers, Likes, Viewers Di Instagram 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, h. 38 
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usaha harus memberikan informasi yang jelas tentang penawaran kontrak atau 

iklan.9 PSTE (Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik) adalah semacam 

badan kedaulatan data yang mengatur denda di media sosial. 

Beberapa syarat harus dipenuhi sebelum jual beli dianggap sah dan efektif. 

Beberapa di antaranya terkait dengan penjual dan pembeli, sementara yang lain 

terkait dengan objek yang dialihkan.10 

Ketentuan-ketentuan objek dalam perjanjian jual beli, 

1. Dalam melaksanakan jual beli token listrik, khususnya objek berupa listrik 

dalam hal ini adalah barang yang suci dan bersih, bukan berupa arak, bangkai, babi, 

anjing, atau pun benda-benda berhala yang oleh Al-Quran dinyatakan najis.  

2. Objeknya halal, yakni token listrik bukan merupakan objek yang dilarang 

baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sebab token listrik termasuk objek 

yang dapat dimanfaatkan karena merupakan kebutuhan manusia untuk dapat 

menggunakan listrik. 

3. Perjanjian ini dapat diserahkan langsung oleh penjual kepada pembeli dan 

dapat menghasilkan perjanjian langsung antara penjual dan pembeli.11 

Dalam hal ini objek jual beli followers secara online sama halnya dengan jual 

beli pulsa dan token listrik, dimana objeknya tidak bisa dilihat maupun diraba. Objek 

akun followers dan pulsa token listrik tidak jauh berbeda dalam hal kemanfaatan 

dimana objek akun followers sendiri bermanfaat dalam hal bisnis yang akan 

dilakukan oleh pembeli akun followers dan pulsa token listrik bermanfaat dalam hal 

 
9Khotimah, Jurnal : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-

Online (E-Commerce)”, (Jakarta: Business Law Review, 2016) h. 16-17 

10Shaleh ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 89. 

11Suardi Kaco Sapri, Jurnal : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa 

Token Listrik (Studi Pada Pln Ulp Polewali)”, (Polewali: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 

dan Sosial Budaya Islam, 2020) h. 56 
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kebutuhan hidup manusia. 

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Jual beli adalah hukum mujmal yang ditetapkan dalam Kitabullah dan 

dijelaskan tata caranya melalui lisan Rasulullah s.a.w., atau hukum umum yang 

dikhususkan, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa saja yang diperbolehkan dan 

apa saja yang dilarang, atau termasuk dalam dua kategori tersebut. Atau merupakan 

kaidah umum yang Allah halalkan, kecuali apa yang diharamkan-Nya melalui lisan 

Rasulullah s.a.w. dan sumber-sumber hukum yang lain. Oleh karena Rasulullah 

melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka 

kami menjadikannya dalil  bahwa pembelian dan penjualan yang halal ditetapkan 

oleh Allah yaitu pembelian dan penjualan yang tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. 

dan tidak secara langsung dilarang oleh Allah.12 

Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya: "Jual beli itu memang berdasarkan 

suka sama suka," kata Nabi s.a.w.. Ketika ditanya tentang jual beli yang paling baik, 

Nabi saw. menjawab, " hasil jerih payah atas pekerjaannya sendiri, serta setiap 

penjualan dan pembelian barang yang baik." Perdagangan yang baik ialah 

perdagangan yang terhindar dari unsur penipuan dan pengkhianatan, di mana 

penipuan adalah menyembunyikan barang yang dijual dan pengkhianatan adalah 

menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembeli.13 

Setiap Muslim boleh mencari nafkah dengan membeli dan menjual, tetapi 

harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yaitu suka sama suka, tidak ada 

penipuan, tidak ada kebohongan, tidak merugikan kepentingan umum, bebas 

memilih dan terealisasi.14  

 

12Imam Syafi’i, “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi’i”, (Terj. Beni Hamzah dan Solihin, 

Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h. 216 

13Abdul Aziz Muhammad, “Fiqh Muamalat”, (Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 

2010), h. 27 

14Labib, Etika Bisnis Dalam Islam (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006) h. 15-16 
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Menurut para ulama fiqih, hal terpenting dalam jual beli adalah kerelaan 

antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini terlihat saat transaksi berlangsung. Oleh 

karena itu, ijab qabul harus dijelaskan secara akurat untuk mencegah penipuan dan 

untuk memastikan bahwa ijab qabul mengikat kedua belah pihak.15 

D. Dalil-Dalil Jual Beli 

 

 يََ أيَ ُّهَا  الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ 
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”16 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تِِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ  مِنْكُمْ   يَٰ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa/4: 29).17 

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ  ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مَُُمَّدٍ حَدَّ مَشْقِيُّ حَدَّ ثَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ  الْوَليِدِ الدِ   حَدَّ

عْتُ أَبَِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَّ يَ قُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى  بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِِِ  عَنْ أبَيِهِ قاَلَ :  سََِ

اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ 18 ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  إِنََّّ  اللَّّ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, 

telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah 

menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al 

Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya jual beli itu 

berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah) 

 

 

 

 

 
15M Ali, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 120 
16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (cet. I; Jakarta Selatan, 2019), h.143 
17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya Edisi 

Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (cet. I; Jakarta Selatan, 2019), h.112 

18Jakarta Islamic Centre: “Hadits Ibnu Majah Nomor 2176”, 

https://ilmuislam.id/hadits/20452/hadits-ibnu-majah-nomor-2176 (diakses pada 30 Juni 2023) 
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 عَنْ  رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ  –  رضي الله عنه  –  أَنَّ الَنَّبَِّ  –  صلى الله عليه وسلم  –  سُئِل: أَيُّ 
 الَْكَسْبِ أَطْيَبُ? قاَلَ: عَمَلُ الَرَّجُلِ بيَِدِهِ, وكَُلُّ بَ يْعٍ مَبْْوُ رٍ 19

Artinya: 

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang 

diberkahi.” (HR. Ahmad). 

E. Sistem Jual Beli Followers 

Kegiatan muamalah hakikatnya ialah sesuatu yang merupakan syariat Allah 

swt., untuk hamba-Nya dimana ia memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari, memunculkan rasa tolong menolong, sehingga meringankan dalam aspek 

kebaikan dan membantu sesama.20 Praktik muamalah ditinjau dari berbgai aspek 

kegiatan transaksi bisnis akan bermunculan banyak macam kegiatan bisnis di era 

digital milenial ini. Berawal dari transaski mendapatkan barang dengan cara tukar 

menukar barang (barter), beranjak kepada jual beli di pasar dengan nilai tukar uang, 

kemudian saat ini yang sedang bersaing hebat dan merebah dikalangan masyarakat, 

yaitu jual beli dengan internet atau jual beli online.21 

E-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui 

internet. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Dengan 

menggunakan media elektronik sebagai perantara, metode jual beli online dapat 

dilakukan dari jarak jauh. Prosedur transaksi online pada dasarnya sama dengan 

prosedur transaksi jual beli secara langsung. Transaksi online menggunakan 

perjanjian jual beli yang dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini 

merupakan perjanjian yang mengikat yang dibuat oleh para pihak melalui sistem 

 

19Ahmad Ibn Hanbal, “Musnad Imam Ahmad bin Hanbal”, (Beirut: Dar al Fikr, 2020), h. 

502. 
20Indah Khoirotun Nisa, “Analisis Hukum Ekonomi Syari‟ah Terhadap Praktek Aqad Jual 

Beli Online Dalam Sistem Go-Food” Skripsi (Semarang: Fak. Syari’ah  UIN Walisongo, 2010), h. 

1 
21Devi Ernantika, “Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad 

Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo” Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Syaiah IAIN Ponorogo, 2019), h. 2 
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elektronik.22 Menjual followers, likes dan viewers Instagram saat ini sudah sangat 

umum dilakukan karena banyak pengguna internet yang menggunakannya untuk 

memasarkan produk mereka, baik untuk memasarkan bisnis online maupun offline, 

atau sekedar menjadi lebih populer di kalangan pengguna sosial media lainnya.23 

 Kegiatan bisnis jual beli followers pada dasarnya hampir sama dengan jual 

beli biasa yang mana ada pihak yaitu penjual,layanan penyedia jasa, konsumen, dan 

barang yang ditransfer bedanya hanya terdapat pada objeknya. Ada dua kategori 

followers yang tersedia untuk jual beli, yaitu pengikut aktif dan pengikut pasif. Akun 

dengan pengikut aktif adalah akun yang masih aktif terlibat dalam kegiatan Internet 

seperti mengikuti, berhenti mengikuti, berkomentar, dan menyukai dan sebagainya. 

Pengikut pasif ialah profil yang kini tidak lagi digunakan oleh penggunanya, akun 

ini biasanya dimiliki oleh orang asing. Setiap penjual memiliki kisaran harga yang 

berbeda, harga followers, likes dan viewers Instagram adalah sebagai berikut. 

Contohnya seperti tabel di bawah ini. 

 

No. Produk Yang Ditawarkan Harga 

1. 500 Followers Aktif Rp. 400.000 

2. 1000 Followers Pasif Rp. 250.000 

3. 100 like  Rp. 10.000 

4. 100 viewers Rp. 5.000 

Tabel 3.1 Produk Jual beli Followers24 

 

 
22Friska Muthi Wulandari, Jurnal : “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi 

terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2015) h. 202 
23Imam Mutofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h 62. 
24Natalia S, “Mengapa di Quora tidak ada jual-beli followers seperti di Instagram dan 

sosial media lainnya?”,https://id.quora.com/Mengapa-di-Quora-tidak-ada-jual-beli-followers-

seperti-di-Instagram-dan-sosial-media-lainnya, ( diakses pada 15 Juli 2023) 
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Pertama, pembayaran untuk followers, likes, dan viewers biasanya dilakukan 

dengan salah satu dari dua cara berikut: transfer ke akun yang ditentukan oleh pihak 

pengelola atau penyedia layanan. Penjual mendapatkan followers, likes, dan viewers 

dengan berbagai cara, termasuk dengan meminta nama pengguna dan kata sandi 

akun pembeli, yang kemudian ditambahkan ke followers. Penjual kemudian 

menggunakan akun Instagram pembeli untuk mengikuti sebanyak mungkin akun. 

Penjual berharap akun-akun yang di-follow tersebut akan melakukan follow back. 

Ini adalah perhitungan hasil dari layanan mereka. Setelah menyelesaikan proses 

penambahan followers, akun pembeli mendapatkan sekitar 500 followers. Penjual 

followers atau penyedia jasa kemudian memberi kesempatan untuk berhenti 

mengikuti seluruh akun yang telah di-follow sebelumnya. Jasa penambahan 

followers ini bisa menghasilkan keuntungan karena menyadari adanya kesempatan 

yang muncul dari aktivitas masyarakat Indonesia yang terus menerus menggunakan 

media sosial. Penjual followers mengikuti kriteria di atas untuk mendapatkan 

keuntungan.25 

Kedua, penjual mendapatkan followers dari akun yang berlangganan aplikasi 

hublagram, serta dari penjual yang memasukkan akun bot ke dalam aplikasi, yang 

kemudian secara otomatis memasukkan akun pengguna Instagram tambahan yang 

biasanya menjadi langganan penjual. Opsi berlangganan tersedia, beberapa di 

antaranya gratis. Penjual yang membayar langganan memiliki keuntungan 

mendapatkan 1.000 pengikut dalam satu aplikasi. Sebaliknya, penjual yang 

berlangganan secara gratis hanya mendapatkan 100 pengikut sekaligus. Ketiga, 

penjual biasanya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu si followers itu sendiri 

sehingga adanya izin dari si pemilik followers sehingga tidak ada lagi pejualan yang 

 
25Elsava Choiru Bhariatta, Jurnal : “Jual Beli Followers, Likes, Viewers Di Instagram 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Surabaya: Journal of Islamic Economics and Business, 2019) 

h. 37-38 
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bukan hak milik karena hasilnya dibagi dua yaitu hasil untuk penjual dan si followers 

(pihak ketiga). 

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan di 

sini adalah menambahkan followers, likes, dan viewers ke akun pembeli. Di mana 

akun followers seseorang dijual dan akun tersebut bukan milik penjual. Artinya, jika 

pemilik asli akun tersebut mengetahui dan berhenti mengikuti suatu saat nanti, maka 

pembeli followers tersebut akan dirugikan dan seharusnya penjual bekerjasama 

dengan si pemilik akun (si followers) sehingga mendapatkan izin kepemilikan. 

Meskipun, membeli followers dilakukan untuk meningkatkan personal branding, 

promosi atau sekedar membuat diri Anda lebih populer. Kaitannya dengan apa yang 

telah disebutkan di atas adalah bahwa dalam fikih disebutkan jika barang yang 

digunakan sebagai barang untuk dijual haruslah kepunyaan sendiri. Tentu saja 

kebenarannya harus dipertanyakan, karena menjual barang atau harta menggunakan 

barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau yang tidak dimiliki sepenuhnya 

oleh penjual.26

 
26Imam Mutofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 42. 
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BAB IV 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM MENGENAI 

JUAL BELI FOLLOWERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 

TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

A. Tinjauan Undang-Undang Mengenai Jual Beli Followers 

Isi dari hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian: 

peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan tentang tindakan 

yang dilarang. Berbagai perangkat hukum internasional mengatur perihal informasi 

dan transaksi elektronik, termasuk UNCITRAL Model Law on E-Commerce dan 

UNCITRAL Model Law on E-Signature. Aturan ini dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pelaku bisnis internet dan masyarakat umum akan kepastian hukum 

dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain:  

1. Penerimaan atas informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum 

yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);  

2. Penandatanganan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);  

3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (kewenangan sertifikasi, Pasal 13 

dan 14 UU ITE); dan 

 4. Pelaksanaan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE).1  

UNCITRAL “United Nations Commission International Trade Law” (Komisi 

PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional) didirikan pada tahun 1966 dengan 

tujuan agar PBB dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengurangi atau 

menghilangkan hambatan hukum terhadap arus perdagangan internasional. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

menyatakan demikian tulisan, bunyi, image, peta, desain, foto, electronic data 

interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, surat, telepon atau 

 

1Raymon Reza Punusingon, Jurnal : “Animasi Sosialisasi Undang – Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik”, (Manado: Jurnal Teknik Informatika, 2017) h. 2 
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sejenisnya, huruf, aksara, angka, rancangan akses, lambang atau tanda yang 

memiliki makna atau dapat dimengerti oleh orang-orang yang dapat memahaminya 

termasuk dalam kategori informasi elektronik. Selanjutnya, kegiatan elektronik 

adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, sistem 

jaringan komputer dan/atau sarana teknologi informasi lainnya.2 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-

undang atau seperangkat undang-undang yang mengatur tentang informasi dan 

transaksi elektronik, serta cara-cara untuk memberikan atau menyampaikan 

informasi dan cara-cara untuk menjalankan bisnis secara efektif dengan 

menggunakan media elektronik. UU ITE memiliki yurisdiksi, sebagaimana 

dinyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 mengenai ITE 

menetapkan bahwa peraturan ini berlaku bagi siapapun yang melakukan tindakan 

hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang ini, baik di dalam ataupun di 

kawasan hukum Indonesia, baik yang mempunyai dampak hukum di dalam dan/atau 

di luar batas kawasan hukum Indonesia sehingga merusak tatanan Indonesia.3 

Bagi masyarakat yang hendak menggunakan sistem elektronik untuk 

melakukan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Digunakan untuk menunjukkan 

keberadaan suatu tata cara pemberian informasi yang menggambarkan keterangan 

dari suatu aplikasi. Jaringan telekomunikasi dan media elektronik digunakan untuk 

menganalisis, mengolah, mengembangkan, menampilkan, dan menyebarkan 

informasi elektronik dalam lingkup teknologi informasi. Kontrak elektronik berbeda 

dari kontrak biasa karena kontrak biasa tidak dibuat melalui sistem elektronik. 

 

2Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm 

(diakses pada tanggal 6 Juli 2023) 
3Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik (Jakarta: Bhuana 

Ilmu Populer, 2017), h. 10 



51 

 

 

Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang bersifat rahasia, dibuat oleh 

tindakan hukum yang sebenarnya dari para pihak dalam bentuk transaksi komputer.4 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 ini telah 

diamandemen namun tetap berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Berikut ini adalah ringkasan dari amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016: 

Pertama, dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 

50/PUUVI/2008, No. 2/PUU-VII/2009, No. 5/PUU-VIII/2010 dan No. 20/PUU-

XIV/2016, yang kesemuanya memiliki sejumlah kelemahan. Kedua, ketentuan 

media elektronik untuk penyidikan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan 

membuat penjahat lebih mudah menyimpan barang bukti kriminal ataupun 

kesalahan, menyulitkan penyelidikan, dan membuat pekerjaan penyelidik menjadi 

lebih sulit. Ketiga, gambar sistem komputer dapat memuat informasi ilegal, semisal 

dokumen atau informasi yang melanggar peraturan. Keempat, setiap pemakaian 

informasi melalui sarana teknologi informasi yang melibatkan kerahasiaan individu 

mesti dilakukan atas izin individu yang terkait.5 

Ketentuan pelaksanaan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 17 sampai 

dengan Pasal 22 BAB V. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:  

a. Pasal 17 berkaitan dengan batasan tata cara terjadinya transaksi elektronik, 

baik umum maupun khusus.  

 

 
4Muhammad Syaifudi, Hukum Kontrak (Bandung: Mandar Jaya, 2016), h. 39. 
5Maqhfirotul Latifah Putri, “Jual Beli Followers Instagram Menurut UndangUndang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah” Skripsi (Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 

21 
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b. Pasal 18 apabila penjualan atau pembelian dilaksanakan melalui internet, 

kontraknya harus berbentuk suatu perjanjian elektronik yang mengikat secara 

hukum. Apabila tidak ada pihak yang sepakat mengenai suatu hukum, maka hukum 

yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional.  

c. Menurut Pasal 19, transaksi elektronik mesti dilakukan dengan sarana 

komunikasi elektronik yang telah disepakati sebelumnya.  

d. Menurut Pasal 20, terdapat pengecualian dalam perjanjian elektronik yang 

berkaitan dengan keputusan kedua pihak atau pelaksana transaksi dalam 

hubungannya dengan kesepakatan pelaksanaan perjanjian. Sehingga, transaksi 

elektronik hanya terjadi jika pembeli telah menyetujui dan menerima penawaran 

penjual.  

e. Pasal 21, membahas para pelaku dalam transaksi elektronik. Ketika 

transaksi elektronik hilang karena pihak ketiga berinteraksi langsung dengan sistem 

elektronik, maka penyelenggara agen elektronik bertanggung jawab atas 

konsekuensi hukum. Namun, apabila transaksi elektronik hilang karena pengguna 

jasa tidak dapat mengoperasikan penyelenggara elektronik, maka segala akibat 

hukum ditanggung oleh pengguna jasa.  

f. Pasal 22 penyelenggara elektronik memiliki komponen atau fungsi yang 

ketika beroperasi memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan tindakan 

informasi selama proses transaksi berlangsung.6 

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis online dijelaskan dalam Pasal 27 hingga 

33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008: 

 

 

 

6Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm 

(diakses pada tanggal 7 Juli 2023) 
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a. Menyebarkan, mentransfer, mengunggah, atau memposting informasi atau 

dokumen elektronik yang bersifat asusila, perjudian, merendahkan martabat, 

memfitnah, mengeksploitasi, atau melecehkan.  

b. Menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menyimpang untuk 

merugikan pelanggan.  

c. Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu atau kelompok masyarakat, dimaksudkan untuk menghasut 

kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.7 

Dalam penjualan di internet, semua belah pihak mencapai kesepakatan yang 

diresmikan melalui penggunaan sarana elektronik maupun jalur hukum perjanjian, 

dan perjanjian elektronik adalah perjanjian yang isinya berupa dokumen elektronik, 

sesuai dengan pasal 1 ayat (17) ITE. Menurut Sutan Remy Shahdeini, e-commerce 

adalah perdagangan yang melibatkan konsumen, produsen, dan penyedia jasa yang 

menggunakan internet sebagai perantara.8 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, analisis jual beli followers instagram dapat dianggap 

melengkapi ketentuan pelaksanaan transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 17 

dengan pasal 21. Jika disimpulkan maka pembelian followers dilihat dalam segi 

aturan umum dalam menjalankan sebuah transaksi, karena dalam pelaksanaan jual 

beli followers dilaksanakan dengan cara pribadi maupun publik, ada pihak-pihak 

dimana pihak-pihak tersebut adalah penjual dengan pembeli, kesepakatan yang 

bersifat memaksa, berarti adanya persetujuan diantara mereka berdua, sarana 

komunikasi elektronik khususnya memakai sarana media sosial, sebab dalam 

pelaksanaannya mesti berlangsung lewat mekanisme elektronik yang 

 
7Prasetyo Dwi Widodo, “Tinjauan Hukum Islam dan Undan-undang Nomor 11 tahun 2008 

(ITE) tentang transaksi jual beli akun game online (mobile legend)” Skripsi (Tulungagung: Fak. 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019), h. 28 
8Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung; Citra Aditya bakti, 

2001), h. 283 
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memungkinkan tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak.9 

B. Dasar Hukum Islam Mengenai Jual Beli Followers 

Al-baiy sepertinya merupakan aktivitas jual beli yang tak hanya diakui sebagai 

kegiatan ekonomi oleh al-Qur'an, tetapi juga merupakan suatu keadaan yang 

memiliki aspek lebih dari sekedar jual beli di lingkungan sekitar adanya kegiatan 

jual beli alias al-bai' tak sebatas dalam motif kegiatan perekonomian, namun 

terdapat indikasi tentang perbedaan mendasar ketika membandingkan jual beli 

dengan riba. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan keahlian dalam jual beli. Jual 

beli juga adalah sesuatu yang amat dianjurkan oleh al-Quran..10 

Menurut syariat Islam, ada sejumlah aturan umum dalam menafsirkan hukum, 

seperti standar penafsiran perjanjian, yang mesti diikuti ketika menafsirkan 

perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Perjanjian dengan kata-kata adalah 

perjanjian di mana ijab dan kabul disampaikan melalui ucapan, tulisan, dan utusan. 

Perjanjian dengan kata-kata membentuk sebagian besar akad. Perjanjian penting 

sering kali dibuat secara tertulis, terutama di zaman modern, dan dengan demikian 

menggunakan bahasa. Perjanjian non-verbal adalah perjanjian yang 

dikomunikasikan melalui gerak tubuh, persetujuan tersirat, atau hanya diam. Ini 

adalah perjanjian berskala kecil yang membentuk sebagian kecil dari perjanjian.11 

Penafsiran perjanjian adalah upaya untuk menetapkan maksud bersama dari 

para pihak. Hal ini disebabkan karena perjanjian tidak lain adalah kesepakatan para 

pihak yang terlibat, bukan kehendak seseorang yang berbeda dengan kehendak orang 

lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam hukum Islam bahwa "pada prinsipnya, 

perjanjian adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang 

 
9Maqhfirotul Latifah Putri, “Jual Beli Followers Instagram Menurut UndangUndang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah” Skripsi (: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 63-64 
10M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), h.104-105. 
11Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),h 

302. 
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mereka letakkan di atas mereka melalui janji-janji".12 Dalam hukum Islam, akad 

adalah penyatuan ijab dan qabul, yang merupakan ungkapan secara lahiriah dari 

kehendak hati para pihak.13 Meskipun istilah bahasa Arab untuk perjanjian ialah al-

aqad, dengan arti kewajiban pada umumnya, namun demikian dimaksud dengan kata 

tersebut ialah "membuat komitmen terhadap suatu perjanjian".14 

Memiliki izin adalah salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian berdasarkan 

hukum perjanjian. "Tidak ada perjanjian yang sah jika tidak ada izin".15 Izin di sisi 

lain, tidak hanya harus ada tetapi juga harus kuat atau baik. Keberadaan suatu izin 

adalah sempurna jika didasarkan pada kehendak murni para pihak. Jika kehendak 

para pihak tidak murni atau cacat (defective), maka persetujuan yang diberikan tidak 

sempurna (approval), meskipun dibuat secara sah, maka persetujuan yang dibuat 

oleh para pihak dapat dibatalkan (voidable).16 

Dalam hukum Islam, pemaksaan didefinisikan sebagai memberikan tekanan 

atau mengintimidasi seseorang dengan rasa takut untuk membujuk mereka 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai 

"tekanan yang tidak dapat dibenarkan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan keinginannya". Paksaan yang dimaksud dalam konteks 

kelemahan kehendak ini adalah paksaan dengan ancaman, bukan paksaan fisik yang 

sebenarnya, seperti seseorang yang dipaksa menandatangani surat kontrak dengan 

memegang ibu jarinya dan mengusapnya sebagai bukti persetujuan.17 

 
12Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Cet. II; Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyah, 2005), h.155. 
13Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h 

303. 
14Dwi Yunita, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online 

Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam” Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum  UIN Alauddin, 

2016), h. 1 

 
15Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Bandung, 1973), 

h. 29 
16M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), h. 25 
17Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h 

163. 
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Keberadaan tujuan perjanjian (mahallul-'aqad) adalah aturan kontrak ketiga 

dalam hukum perjanjian Islam. Hal ini sangat logis dalam semua sistem hukum 

karena tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai oleh para pihak dengan mengadakan 

perjanjian. Jika tidak ada tujuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Tidak ada cara 

bagi para pihak untuk memberikan hasil kerja mereka jika tujuan tersebut tidak ada 

atau tidak jelas.18 

Tujuan akad adalah suatu hal yang menjadi tujuan dibuatnya akad dalam 

hukum Islam, dan dampak hukum dari akad tersebut. Tujuan akad dapat berupa 

benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau hal lain yang tidak dilarang oleh 

hukum syariah.19 Objek dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda 

fisik dan non-fisik. 

Sebagai contoh, kontrak untuk membeli rumah memiliki dua objek: rumah 

dan uang untuk harga jual, yang juga merupakan objek. Objek dari kontrak sewa 

adalah manfaat dari barang yang disewakan, tetapi objek dari kontrak transportasi 

adalah layanan transportasi. Jadi, misalnya dalam akad jual beli rumah, menurut 

hukum Islam, objek akadnya tidak hanya rumah, tetapi juga imbalan berupa uang 

atau bentuk lainnya. 

Pakar hukum Islam memberikan persyaratan yang berbeda pada tujuan 

perjanjian, yaitu: 

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan; 

2. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan; dan 

3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.20 

 

 

 
18Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,h 190. 
19Madkur, al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milikiyyah wa al-‘aqd, (Kairo: 

Maktabah ‘Abdullah Wahbah, 1955), h. 426 
20Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

h.191 
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Pandangan ulama mengenai transaksi jual beli online adalah boleh, namun 

tergantung dari apakah syarat dan rukun jual beli sudah tercapai. Pembelian menjadi 

sah jika syarat dan rukunnya tercapai, jika syarat dan rukun dalam jual beli tidak 

terpenuhi maka transaksi tersebut tidak sah.21 

Terdapat ketentuan dan unsur yang harus terpenuhi supaya jual beli dianggap 

sah, seperti adanya pihak-pihak yang bertransaksi, shighat (pengucapan ijab kabul), 

objek yang diperjualbelikan, dan memiliki kelayakan harga dari suatu objek. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang 

harus dipenuhi oleh para pelaku jual beli followers yaitu: 

1. Pihak-pihak yang turut serta dalam kegiatan transaksi, khususnya pembeli 

pengikut dan penjual followers.  

2. Shighat ( pengucapan ijab kabul), merujuk pada pihak yang mengadakan 

kesepakatan, seperti pembeli mengatakan kepada penjual bahwa ia ingin membeli 

followers, dan penjual menerima dan menambahkan followers kepada pembeli.  

3. Ma'qud Alaih (objek yang diperjualbelikan), yaitu objek yang 

diperjualbelikan seperti followers.  

4. Harga suatu barang memiliki nilai.22 

Tentunya rukun dan syarat harus ada ketika melakukan kegiatan jual beli 

online. Dan dalam salah satu rukun dan syarat ketika jual beli followers ada tidak 

terpenuhi. Rukun yang tidak terpenuhi berkaitan dengan objek yang 

diperjualbelikan, dimana objek followers tidak dikuasai sepenuhnya oleh penjual 

followers dan followers tidak bersifat kekal atau sementara dimana pemilik followers 

dapat meng-unfollow atau berhenti mengikutinya. Dan syarat jual beli yang tidak 

 

21Imam Mustofa, Jurnal : “Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspeltif Fikih”, 

(Pekalongan: Jurnal Hukum Islam, 2012) h. 171 
22Dadindra Rizky, “Analisis Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Ditinjau 

Menurut Hukum Islam” Skripsi (Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 

2021), h. 46 
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terpenuhi adalah syarat kewenangan dan kepemilikan, produk atau benda yang dijual 

harus benar-benar miliknya, dan produk yang dijual harus bermanfaat.23 

Objek transaksi dalam jual beli followers memiliki ketidaksesuaian dengan 

transaksi awal yang sudah dijelaskan oleh penjual. Penjual (merchant) dengan sadar 

menjual followers yang dimana adanya ketidakjelasan objeknya. Dalam 

transaksinya penjual hanya memberikan daftar followers serta harganya dan hanya 

menjelaskan secara singkat tentang jual beli followers kepada konsumen. Dan 

followers tidak memiliki manfaat dikarenakan sewaktu-waktu followers tersebut 

bisa tidak mengikuti konsumen lagi maka jual beli followers ini lebih banyak 

mengandung mudharat (hal berbahaya yang bisa merugikan) serta tidak bermanfaat. 

Tidak bermanfaatnya yaitu bisa membuat akun Instagram menjadi dibanned. Jual 

beli followers ini mengandung unsur gharar yang dapat membatalkan transaksi, 

terutama unsur gharar yang muncul pada objek akad. Karena followers hanya 

bersifat sementara, maka objek akad yang dimaksud adalah akun followers yang ada 

dalam transaksi tersebut. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ الَْْصَاةِ وَعَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ 24  نََىَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
Artinya: 

“Rasulullah Saw., melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar”.(HR. 

Muslim).  

Hadis ini melarang penjualan kerikil dan penjualan gharar. Yang dimaksud 

dengan gharar adalah objek yang tidak jelas apakah akan diberikan atau tidak. 

Menurut beberapa ahli hukum Hambali, dasar hukum bahwa objek akad harus dapat 

diserahkan atau dicapai adalah konsekuensi dari hasil kesimpulan ahli hukum 

Hambali. Teori hukum yang berasal dari hadis ini dan hadis-hadis lain yang serupa 

terbagi di antara para ahli hukum Islam. Berlawanan dengan pendapat-pendapat 

 

23Wahbah Zuhaili, “Fiqih Islam wa Adillatuhu”, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,, 

Jakarta: Gema Insani Press, Cet. V, 2011), h. 48-49. 
24Lihat Muslim, Shahih Muslim, dalam Hadith (Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992), hadis no. 

1513. 



59 

 

 

yang disebutkan di atas, mayoritas ahli hukum Islam mengambil kesimpulan dari 

hadis-hadis sebelumnya mengenai syarat umum perjanjian bahwa objek akad harus 

ada pada saat perjanjian disepakati. Menurut ahli hukum Hanafi, al-Kasani (wafat 

587/1190), "syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad ada beberapa macam, 

termasuk bahwa objek tersebut ada pada saat akad dilakukan, sehingga tidak ada 

akad untuk penjualan barang yang tidak ada atau dalam keadaan tidak ada".25 Ahli 

hukum Syafi’i, Mengatakan, "Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada, seperti 

buah yang belum jadi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

bahwa Rasulullah s.a.w., mengharamkan pembelian dan penjualan gharar, dan yang 

dimaksud dengan gharar ialah hal yang belum ada kepastian untuk diwujudkan dan 

tidak ada kepastian untuk kelanjutannya," ujar Asy-Syirazi (wafat tahun 

476/1083).26 

Terdapat beberapa potensi keberadaan dan ketiadaan objek di saat 

berakhirnya akad sebagaimana berikut: 

1. Objek ada secara keseluruhan pada saat perjanjian disepakati; 

2. Barang dalam keadaan setengah jadi pada saat perjanjian disepakati; 

3. Barang belum ada pada saat perjanjian disepakati, namun sudah pasti 

akan ada di kemudian hari; 

4. Barang tersebut belum tersedia atau tersedia sebagian tetapi tidak bisa 

dijamin tersedia sepenuhnya di masa depan; 

5. Barang yang mutlak tidak ada pada saat perjanjian disepakati dan tidak 

akan ada di masa depan.27 

 

 
25Al-Kasani, Bada’I ash-shana’I fi Tartib asy-Syaraki’ (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-

‘Arabi, 1998), h. 326 
26Asy-Syirazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 

365. 
27As-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami (Cairo: Institut Tinggi Arab, 1956), 

h. 36. 
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Namun, mazhab-mazhab hukum Islam lainnya lebih longgar dalam 

membolehkan pembelian buah-buahan yang belum dipanen tetapi masih 

bergelantungan di pohon, selama buah tersebut sudah muncul dan dapat memberikan 

manfaat. Mazhab Maliki membolehkan jual beli buah yang belum matang dan tidak 

muncul bersamaan dengan buah yang sudah matang, dengan dasar bahwa bagian 

yang belum matang tersebut termasuk dalam buah yang sudah muncul, dan hanya 

mensyaratkan objek tersebut harus ada pada saat akad dengan mengorbankan 

buahnya.28 Jika dikaitkan dengan jual beli followers beberapa ulama masih 

memberikan kelonggaran terhadap ketidakjelasan suatu objek barang namun 

memiliki manfaat dalam jual beli. Mazhab Maliki yang masih membolehkan akad 

jual beli barang yang tidak jelas berdasarkan hitungan yang belum tampak dengan 

yang sudah tampak, beberapa ahli fikih mazhab Hambali, Hanafi dan Syafi'i 

menyatakan bahwa objek suatu barang harus jelas untuk menghindari gharar.  

Dalam halnya akun followers yang diperjualbelikan yang dimana objeknya 

tidak jelas ataupun di dalam akad pembelian jual beli followers tidak diberikan 

penjelasan secara rinci oleh penjual (merchant) tentang adanya followers aktif dan 

pasif yang akan diberikan kepada pembeli maka akan bersifat gharar. Tetapi jika si 

penjual followers di dalam ijab qabul telah menjelaskan kepada konsumen bahwa 

followers yang akan di tambahkan ke akun pembeli ada yang bersifat aktif dan ada 

yang pasif dan si penjual lepas tanggung jawab apabila suatu saat ada beberapa 

followers aktif yang mengunfollow akun si pembeli dikarenakan itu di luar kendali 

di penjual dan si pembeli setuju dengan hal itu,  ridha atas perjanjian itu maka jual 

belinya dianggap sah dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak. Disini telah jelas 

dalam hal perjanjiannya dan untuk objek akun followers bisa dilihat dari manfaat 

yang bisa didapatkan ketika seorang pembeli mempunyai followers aktif yang 

dimana bisa di jadikan ladang untuk mempromosikan suatu bisnis usaha, maka jual 

 
28Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 174.  



61 

 

 

beli tersebut tidak menjadi gharar dan ini dari pendapat mazhab Maliki walaupun 

dari pandangan imam mazhab yang lain mengatakan jual belinya menjadi gharar 

jika tidak ada kejelasan dalam objek yang ingin diperjual belikan. 

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Followers Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Bagi seorang muslim yang menjalani karir bisnis dan selalu berpegang teguh 

pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, 

diantaranya:  

a. Kegiatan bisnis dalam Islam memiliki nilai sosial atau menolong orang 

lain, dan sebagai sumber pahala,  

b. Bisnis dalam Islam merupakan cara untuk menjaga kemurnian barang yang 

dimakan untuk diri sendiri dan keluarga,  

c. Bisnis dalam Islam juga merupakan cara untuk mengurangi pengangguran, 

menghilangkan kemalasan, dan mencegah pemerasan terhadap orang lain,  

d. Seorang pebisnis yang jujur, sopan dan memberikan pelayanan yang baik 

kepada konsumen, seperti yang diamanatkan oleh Islam, akan selalu menjaga 

hubungan kekeluargaan.29 

Transaksi jual beli followers, likes dan viewers bisa juga dikategorikan 

kedalam jual beli akad salam. Dalam pembelian followers, likes dan viewers tidak 

ada penawaran dalam situasi ini karena penjual secara efektif telah mencantumkan 

harga dalam promosinya, sehingga pembeli yang memesan secara langsung telah 

menyetujui harga yang ditetapkan. Dilihat terdapat kurangnya keterbukaan dan 

ketidakjujuran terhadap pembeli dalam jual beli akad salam pada praktik jual beli 

followers, suka dan penonton pada media sosial, yang dapat menimbulkan unsur 

gharar, serta terdapat indikasi pelanggaran akad salam karena tidak sesuai dengan 

 

29Shobirin, Jurnal : “Jual Beli Dalam pandangan Islam”, (Kudus: Jurnal Bisnis dan 

Manajemen Islam, 2016) h. 245-247 
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hakikat akad tersebut. Pembeli harus lebih berhati-hati terhadap konsekuensi 

transaksi untuk mengurangi kerugian. Followers, likes, dan viewers pada objek 

transaksi biasanya bertentangan dengan spesifikasi asli penjual. Penjual mengetahui 

bahwa objek transaksi tidak murni atau terdapat campuran objek transaksi yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi dan kadar yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pengikut pasif yang kualitasnya berbeda dengan pengikut aktif. Telah dijelaskan 

bahwa objek atau barang harus suci, bermanfaat dan dapat diserahterimakan, barang 

itu sendiri harus dimiliki, kadarnya harus jelas dan jenisnya harus diketahui oleh 

kedua belah pihak ketika melakukan akad salam. Perjanjian dalam jual beli 

mengandung kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli yang harus dipenuhi oleh 

para pihak yang melakukan akad. Kewajiban penjual adalah menyerahkan 

barangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan 

kemampuannya.30 

Dari segi akad ijab dan kabul telah memenuhi syarat akad salam karena 

kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah saling merelakan untuk 

melakukan jual beli. Orang yang melakukan akad salam dalam transaksi jual beli 

followers, likes dan viewers telah memenuhi standar, yaitu cakap, berakal, sehat dan 

baligh. Menurut hukum Islam, objek akad salam dalam jual beli followers, likes dan 

viewers merupakan jual beli yang tidak sah karena alasan hukum yang digunakan 

adalah jual beli followers, likes dan viewers merupakan jual beli yang objek akadnya 

bukan merupakan harta yang bernilai dan bukan milik penjual. Dengan kata lain, ini 

adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta yang bukan miliknya. 

Jual beli ini termasuk jual beli tanpa seizin pemiliknya, sehingga transaksi tersebut 

dianggap tidak sah dan mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli 

(konsumen). 

 
30Sri Ujiana Putri, Jurnal : “Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, 

Likes dan Viewers (Studi Kasus Pengguna Instagram Wilayah Makassar)”, (Makassar: Jurnal 

Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2022) h. 136-137 



63 

 

 

Didalam pasal 28 (1) menetapkan bahwa " siapapun secara sadar 

menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen 

di dalam interaksi elektronik" dalam hal jual beli followers sosial media. Kemudian 

ada ayat 1, 2, dan 3 dari Pasal 32: 

 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, pengalihan, perusakan, 

penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian suatu Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik kepunyaan orang lain atau milik publik melalui cara 

apa pun. 

 (2) Setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak mengalihkan atau 

memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui 

suatu sarana Elektronik kepada seseorang yang bukan haknya, dan melakukannya 

secara sadar dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun.  

(3) Atas kegiatan seperti dimaksud pada ayat (1) yang membuat tereksposnya 

data Elektronik yang bersifat rahasia dan/atau Dokumen Elektronik yang datanya 

terjaga tidak baik (tersedia untuk umum dengan kualitas data yang kurang layak). 

Keamanan informasi personal merupakan aspek dari hak privasi saat 

menggunakan teknologi informasi. Hak pribadi didefinisikan sebagai berikut:  

a. Hak pribadi adalah hak untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan 

apa pun.  

b. Hak pribadi mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang 

lain tanpa dimata-matai.  

c. Hak atas privasi mencakup kewenangan untuk membatasi akses terhadap 

informasi mengenai kehidupan dan data pribadi seseorang.31 

 

 
31Kemenkeu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm 

(diakses pada tanggal 15 Juli 2023) 
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Tidak ada masalah dengan tata cara pemesanan dan pembayaran dalam jual 

beli followers selama kedua belah pihak menyetujuinya, dan ijab qabul dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, serta apa yang diperjualbelikan jelas, seperti akun 

pasif dan aktif yang dijual dengan harga yang berbeda. Adapun dampak dari 

membeli akun aktif atau pasif, jika pembeli bertanya, penjual akan menjelaskannya, 

jika pelanggan tidak bertanya, penjual tidak akan memberitahukannya. Pembeli, di 

sisi lain, sangat menyadari dampak dari pembelian akun pasif atau aktif. 

Permasalahannya adalah jika pembeli tidak mengetahui dampaknya dan tidak 

bertanya terlebih dahulu kepada penjual, dan penjual tidak menjelaskan dampaknya 

terlebih dahulu, maka hal ini terdapat unsur gharar di dalamnya karena pembeli 

tidak mengetahui apa yang dibelinya, dan gharar dalam hal ini digolongkan dalam 

gharar al-katsir karena dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli. Adapun 

barang yang didapatkan, khususnya melalui aplikasi, karena penjual mengklaim 

bahwa aplikasi itulah yang menarik para followers tersebut, maka di sini terdapat 

unsur gharar dan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hukumnya haram jika 

menjual akun tiruan atas nama orang lain karena jelas-jelas gharar dan tadlis.32 

Menurut Pasal 26 ayat (1), jual beli followers merupakan pelanggaran 

terhadap aturan berdasarkan ketentuan ini, menyatakan bahwa tiap informasi yang 

dipakai dalam bentuk elektronik yang berisi tentang data privasi seseorang harus 

seizin orang tersebut. Berdasarkan penafsiran Pasal 26 ayat (1), jual beli followers 

dilarang karena akun yang ditambahkan followers-nya kepada pihak yang membeli 

akun untuk menambah pengikut tidak tahu jika akun tersebut ditambahkan ke pihak 

yang membeli jasa penambahan followers. Pasal 27 lebih lanjutnya menyatakan 

bahwa siapa pun yang secara sadar dan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, 

atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang berisi konten yang 

 

32Nahdiah, Jurnal : “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram”, 

(Jakarta: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2019) h. 239-240 
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melanggar asusila, pelecehan, pencemaran nama baik, atau perjudian adalah 

melanggar hukum.33 

Ketika seorang penjual (merchant) dengan sengaja menyebarluaskan akun 

yang pembeli memiliki informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk followers, 

hal ini tidak menghalangi akun pembeli yang menggunakan layanan jual beli 

followers untuk mendapatkan konten kejahatan asusila, perjudian, pencemaran nama 

baik, pemerasan bahkan ancaman setelah memiliki akun followers dalam jumlah 

yang banyak, karena tidak ada yang mengetahui isi hati manusia ketika menduga 

akan melakukan apa.  

 
33Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan mengenai jual beli followers dan kajian hukum jual beli 

followers telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, oleh karena itu skripsi ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam jual beli followers terdapat 3 sistem penjualan yang biasa dilakukan 

dalam transaksinya yaitu pertama yaitu dengan memakai jaya layanan si penjual 

dimana si pembeli followers memberikan password dan username kapada si penjual 

(penyedia jasa) dimana si penjual mem-follow satu-satu akun Instagram, kedua sama 

dengan cara pertama yaitu dengan memberikan password dan username tetapi si 

penjual followers tidak memakai layanan jasa lagi tetapi mengakalinya dengan 

memakai aplikasi Hublagram dengan memasukkan password dan username tadi 

yang mana aplikasi tersebut dapat menyedot akun dan memperbanyak akun 

kloningan, ketiga yaitu adanya pihak ketiga dimana si penjual bekerja sama dengan 

si akun followers sendiri sehingga hasilnya di bagi dua. Jadi dalam penjualan 

followers harusnya ada izin dari si pemilik akun dan harus milik sendiri, jika tidak 

maka akan dianggap sebagai gharar dimana ketidakjelasan dalam hak kepemilikan. 

2. Ada beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang 

peneliti tinjau yang berhubungan dengan jual beli followers yaitu, dalam pasal 35 

yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang akurat”. 

Dimana ini berhubungan dengan sistem penjualan followers yang ke dua yaitu 
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dimana penjual memakai aplikasi hublagram sehingga menyedot banyak followers 

dimana followers ini adalah akun kloningan dari akun asli milik orang lain yang 

secara otomatis telah di copy oleh si pemilik aplikasi dan biasanya akun kloningan 

ini dimiripkan dengan yang asli sehingga bisa saja terjadi fitnah jika dipakai oleh 

orang yang salah. Penjual bisa dikenai hukuman sebagaimana dalam pasal 35, yaitu 

diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).   

Dalam bagian 2 pasal 27 sampai 33 yaitu, menyebarkan informasi yang 

menyesatkan dan menyimpang sehingga merugikan pelanggan dimana ini kembali 

lagi kepada si penjual yang mana jika si penjual tidak menjelaskan secara detail 

tentang proses transaksi jual beli followers itu secara lengkap dan tidak menjelaskan 

bahwa bisa saja suatu saat followers berhenti mengikutinya dan si penjual pun tidak 

memberikan garansi kepada si pembeli (konsumen), sehingga merugikan konsumen 

maka si penjual masuk ke dalam pasal ini. 

3. Tinjaun hukum islam mengenai jual beli followers dalam undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 terdapat pada hadis Riwayat Ahmad yaitu “amalan seseorang 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi”. Dimana ini berhubungan 

dengan pasal 27 sampai 35 dimana adanya hal-hal yang melanggar hukum dalam 

pasal ini dan adanya ketidakjelasan (gharar) dari segi kepemilikan, akad, dan 

informasi yang tidak lengkap dari si penjual sehingga merugikan konsumen dan 

maka jual belinya menjadi tidak berkah. 

B. Implikasi 

1. Dalam jual beli, diharapkan penjual memberikan kejelasan mengenai objek 

yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan jika sebagai pembeli (konsumen) masih 

ada yang kurang jelas dalam bertransaksi, contohnya konsumen dapat meminta 

kepada penjual untuk meminta kejelasan lebih lanjut mengenai kejelasan objek yang 
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ingin  dibeli yaiu followers, menjelaskan bahwa followers itu ada yang bersifat tetap 

dan ada yang besifat sementara supaya jual belinya terdapat kejelasan dan agar 

memberikan ruang bagi konsumen untuk berfikir jadi atau tidak membeli followers 

supaya tidak ada hal yang merugikan kedepannya. Penjual diharapkan memberikan 

jaminan (garansi) kepada pembeli bahwa followers yang ditransfer suatu saat akan 

berhenti mengikuti pembeli lagi, sehingga mencegah konsumen mengalami 

kerugian. 

2. Jika penjual ingin menjual banyak akun untuk diperjualbelikan, penjual 

tidak boleh menggunakan nama, foto, dan detail orang lain untuk mengkloning akun 

dan juga harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai akun yang dijual, 

supaya si penjual terhindar dari pelanggaran pasal 35 UU ITE.   

2. Calon pembeli dihimbau untuk memperhatikan dengan seksama susunan 

dalam perjanjian transaksi dengan penjual untuk memastikan bahwa ijab qabul 

dilakukan dengan benar dan tidak ada efek negatif yang akan merugikan konsumen 

di kemudian hari.  Untuk penjual objek yang diperjualbelikannya harus milik sendiri, 

jikalau memang akun followers itu milik orang lain, setidaknya harus ada izin dari 

si pemilik akun dan yang  baiknya melakukan kerja sama dengan si akun followers, 

sehingga dalam hak izin ada unsur kejelasan dan tidak bersifat gharar dalam hal ini. 
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