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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
A. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

 Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B.  Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 Dammah U U ـَ

 

2. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu  huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

F. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 
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G. Hamzah 

  Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

H. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

  Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 
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ABSTRAK 

Nama  : Din Arie Lutfi Aldin 

Nim : 10200118103 

Judul : Hak Advokat atas Kerahasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor AB   

   LAW FIRM Perspektif Siyassah Dusutriyah 

 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hak Advokat atas 

Kerahaasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor Ab Law Firm? Selanjutnya pokok 

masalah tersebut dibahas lebih lanjut ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Bentuk Hak Advokat dalam melindungi Dokumen 

Klien? 2) Bagaimana Jenis Dokumen yang menjadi hak advokat untuk dilindungi? 3) 

Bagaimana Pelaksanaan Hak Perlindungan Kerahasiaan Advokat? 

 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan metode 

pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini 

adalah Direktur Kantor Ab Law Firm, dan Staf Anggota di kantor Ab Law Firm. 

Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan keabsahan data dilakukan 

pemeriksaan data, Klarifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Sedangkan 

pengujian keabsahan data menggunakan teknik kepercayaan (kreadibility) dan 

trianggulasi. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Advokat memiliki hak dalam menjaga 

kerahasiaan dokumen milik klien dengan beberapa catatan yang tertulis di dalam 

undang-undang dan ini telah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengakui 

perundang-undangan sebagai dasar hukum yang harus ditaati (2) Jenis dokumen baik 

berupa dokumen elektronik maupun dokumen yang bersifat fisik sama-sama 

memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan selama dokumen tersebut dapat 

digunakan dalam membantu pembuktian klien dengan catatan dokumen tersebut 

bukan merupakan barang bukti melainkan hanya bukti pendukun (3) pada praktik 

lapangannya sendiri hak perlindungan kerhahasiaan  telah dijalankan dengan 

sebagaimana mestinya oleh advokat di kanto Ab Law fim dan dianggap telah sesuai 

dengan prinsip siyasah Dusturiyah. 

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu ini yaitu agar pemerintah mengkaji 

ulang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di 

mana masih banyak ketidakjelasan dalam pasal hak hak dan kewajiban advokat 

sehingga sering kali memunculkan multitafsir di dalamnya agar penegakan hukum 

dapat lebih efektif kedepannya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentu 

menjadi konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia tunduk dan patuh terhadap 

hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat 

Indonesia (KEAI) dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA) terkait kewajiban Advokat dalam menjaga 

rahasia klien. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,Terlebih negara Indonesia adalah negara hukum. 

Negara hukum sudah merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di 

dunia. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan 

kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah 

berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa 

juga tunduk kepada hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang 

berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban 

untuk mentaati hukum.
1
 

Advokat menjadi salah satu pilar dalam menjaga agar keadilan tetap 

terjaga dengan peran yang dimiliki. Sebagai salah satu bagian dalam penegakan 

hukum advokat menjadi pemberi jasa bagi masyarakat yang sedang terjerat suatu 

kasus hukum. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi 

                                                           
 1Maharani Ananta, “Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien”, 

Skripsi (Malang : Fak. hukum, universitas brawijaya, 2014), h. 2. 
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hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, 

dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum  . 

Seorang Advokat yang memegang sebuah profesi hukum harus berpegang 

teguh kepada kode etik Advokat yang telah disepakati bersama. Peran dan fungsi 

Advokat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, sebab Advokat merupakan 

bagian integral dalam sistem peradilan yang terintegrasi (InteJustice System), 

sebagai salah satu pilar subsistem, maka kehadirannya sangat diperlukan dalam 

rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian 

hukum dan jaminan hak asasi manusia (HAM) untuk mengindependensi 

kekuasaan kehakiman.
2
 Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya 

penegakan hukum. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi 

Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing 

Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  telah memberikan 

rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. 

Kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi Advokat seringkali 

tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu  sendiri. Hal itu bisa 

terjadi karena adanya faktor di luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang juga 

karena penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya. Pada 

dasarnya tugas Advokat atau penasehat hukum adalah untuk  memberikan 

                                                           
 2

Saut Taruli Tua Panggabean, “Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses 

Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat  Penyidikan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang  Advokat  kaitannya  dengan  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu”, Disertasi (Bandung: 

Universitas Pasundan, 2016), h. 2. 
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pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal advice) dalam 

rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di 

Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau 

membela kepentingan kliennya secara unsich (secara ambisius).
3
 Dalam 

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan 

pengaruh dari luar, maka disamping kepolisian diperlukan profesi Advokat yang 

bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya peradilan yang 

jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam 

menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Untuk itu perlu 

dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya 

penegakkan supremasi hukum.  

Pada perjalanannya tidak jarang Advokat juga akan mendampingi orang 

yang memang bersalah dan Advokat akan berusaha untuk memperjuangkan hak 

tersangka atau terdakwa tersebut dengan tetap berada pada aturan hukum yang 

tidak bertentangan. Dalam hal ini Advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya 

dalam kondisi apapun.  

Sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa :  

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh 

dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang.  

                                                           
 3Muhammad Ridhwan, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Advokat dalam 

Melindungi Berkas dan Dokumen  Klien”, Skripsi  (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sunan Ampel, 2019), h. 2. 
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(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk 

perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau 

pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi 

elektronik Advokat.
4
 

Pasal 19 ini menyatakan bahwa Advokat memiliki hak dalam menjaga dan 

melindungi dokumen milik kliennya tetapi karena tidak ada kejelasan pengaturan 

mengenai sejauh mana hak seorang advokat untuk menjaga kerahasiaan klien 

yang terdapat dalam Pasal 19 UU Advokat menjadikan pasal ini seolah tidak jelas 

atau kabur. 

Untuk mengkaji keakuratan implementasi pasal tersebut maka diambil 

bagian dalam siyasah syariyyah yang membahas masalah perundang-undangan 

dan hubungan pemerintah dan kelembagaannya dengan masyarakatnya dikenal 

dengan istilah siyasah dusturiyah. Dengan demikian, hak advokat atas 

perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien masih samar dimana jika dikaji 

dalam siyasah dusturiyah yang ditujukan untuk kemaslahatan sejatinya 

dihadapkan dengan berbagai kontradiksi.  

Persoalan terkait perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat 

haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum siyasah kebiasaaan adat suatu  

negara yang tidak melanggar aturan syari„at.Dalam QS al-Nisā‟/4: 58: 

تِ إِلََٰ  ۟  إِنَّ ٱللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا نََٰ إِنَّ ٱللَّهَ  ۟  بٱِلْعَدْلِ  ۟  أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يَْْ ٱلنَّاسِ أَن تََْكُمُوا ۟  ٱلَْْمََٰ
ا يعَِظُكُم بهِِ  يعً  ۟   ۦ نعِِمَّ بَصِيراًا ۟  إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سََِ  

 
                                                           
 

4
Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 6. 
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Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.”

5
 

Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan 

hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan adalah 

merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam 

Islam. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan 

keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya atas dasar itu pula setiap hak dan 

kewajiban mematuhinya harus tertulis secara jelas dan berdiri tegak demi 

terciptanya keadilan yang ideal. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka perlu diteliti 

mengenai “Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Berkas dan Dokumen 

Milik klien Perspektif Siyassah Dusturiyah” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penulisan ini agar tidak terjadi kerancuan dalam hal menghindari 

kesalahpahaman dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis 

membatasi permasalahan ke dalam fokus penelitian sehingga tidak menjadi begitu 

luas. 

1. Fokus Penelitian  

a. Hak advokat  

b. Perlindungan kerahasiaan dokumen 

                                                           
 

5
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qu‟ran Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta: PT 

Sinergi Pustaka Indonesia, 2020), h. 269.  
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c. Siyasah Dusturiyah  

2.  Deskripsi Fokus  

a.  Hak Advokat  

Hak adalah peluang yang di berikan kepada individu untuk bisa 

mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu 

tersebut. Advokat dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan 

nasihat dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan 

penyelesaian suatu kasus hukum, jadi hak advokat adalah peluang yang diberikan 

kepada profesi advokat untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu 

yang diinginkan guna melakukan pembelaan bagi orang yang dia wakili dalam 

persidangan. 

b. Perlindungan kerahasiaan dokumen 

Perlindungan kerahasiaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

guna menjaga sebuah informasi atau dokumen yang bersifat tidak boleh 

diketahui oleh orang lain demi suatu tujuan tertentu. Dokumen adalah gabungan 

informasi berkaitan dikumpulakan dan disimpan dalam satu tempat penyimpanan 

tertentu, jadi perlindungan kerahasiaan dokumen adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan dan diusahakan guna tetap menjaga sebuah informasi atau 

dokumen yang bersifat tidak boleh di ketahui oleh orang lain untuk tetap terjaga 

kerahasiaannya. 

c. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah ialah bagian dari siyasah syariyah yang membahas 

mengenai kebijakan dan pengelolaan negara dalam hal ini juga dibahas antara 

lain konsep-konsep penerapan konstitusi serta prinsip dasar yang berkaitan 

dengan bentuk hubungan pemerintah dan rakyatnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka pokok masalah dalam skripsi ini 

yaitu bagaimana hak Advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien 

di kantor Ab Law Firm perspektif Siyassah Dusturiyah. Selanjutnya ditentukan 

submasalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk hak advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik 

klien ? 

2. Bagaimana jenis dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan bagi 

advokat? 

3. Bagaimana pelaksanaan hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien? 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian ini mengkaji terkait permasalahan mengenai Hak Advokat atas 

Perlindungan Kerahasiaan Dokumen milik Klien Perspektif Siyassah Dusturiyah.  

Diperlukan banyak literatur dan referensi yang kuat untuk membahas penelitian 

ini.  Maka dari itu referensi yang digunakan penulis antara lain : 

Penelitian pertama dilakukan oleh Kamal Arif tahun 2018 dengan judul 

Perlindungan Hukum terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum 

di Indonesia.
6
 Penelitian ini mengkaji terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh 

seorang Advokat.   

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perundang-undangan tidak 

menjamin hak imunitas advokat dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan 

                                                           
 6Kamal Arif, “perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum 

di Indonesia”, jurnal istisad  5 no. 1 (2018): h. 3. 
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penjelasan undang-undang yang ada masih multitafsir dan bahkan bertentangan 

antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. 

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang penulis 

lakukan terletak pada hak advokat yang dibahas di mana penelitian yang menjadi 

referensi ini membahas hak imunitas Advokat sedangkan penulis membahas hak  

Advokat dalam perlindungan dokumen klien. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Suranta Menda Ginting tahun 2022 dengan 

judul Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7
 Penelitian ini mengkaji tentang 

pertanggungjawaban advokat terhadap klien nya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai berikut: Advokat 

dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap 

klien berdasarkan jenis kelamin,  agama,  politik,  keturunan, ras, atau latar 

belakang sosial dan budaya; Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya 

dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat; 

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari 

kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

undang. 

Hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah  pembahasan mengenai 

hak spesifik yang dimiliki advokat yang berguna dalam pembelaan klien nya serta  

perspektif siyassaah dusturiyah yang sebelumnya tidak terbahas oleh penelitian 

terdahulu. 

                                                           
 7Suranta Menda Ginting, “pertanggungjawaban advokat terhadap klien berdasarkan undang-

undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat”, jurnal rectum 4, no. 1 (2022): h. 5. 
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Ratih Krisnowo, tahun 2022 dengan judul 

Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.
8
 Penelitian ini 

membahas terkait urgensi advokat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta fungsi Advokat yang 

bebas, mandiri dan bertanggungjawab memberikan secercah harapan akan 

terpenuhinya jaminan akan kepastian dan keadilann bagi masyarakat yang sangat 

memerlukan bantuan hukum. Keberadaan Advokat turut pula andil dalam lingkup 

peradilan yang juga mempunyai aspek penting, jasa bantuan hukum dari Advokat 

membuka peluang yang lebar akan hausnya pengetahuan hukum bagi masyarakat. 

Karenanya sebagai Officum Nobile atau profesi terhormat hendaklah Advokat bisa 

benar–benar bisa diandalkan oleh masyarakat. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yg penulis lakukan 

adalah penulis membahas aspek dalam pendampingan hukum klien yang berfokus 

pada perlindungan kerahasiaan dokumen demi pembelaan klien. 

Ketiga penelitian diatas menjadi pijakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini dimana penerlitian terdahulu menjadi salah satu referensi peneliti 

mencari jalan tengah untuk mengisi kekosongan literasi bacaan mengenai hak 

advokat atas perlindungan kerahasiaan berkas dan dokumen milik klien nya 

perspektif siyassah dusturiyyah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan umum  

                                                           
 8Ratih krisnowo, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien”, jurnal 

jendela hukum 9, no. 1 (2022). h. 17.  
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Untuk mengetahui Bagaimana hak advokat atas perlindungan kerahasiaan 

dokumen milik klien di kantor ab law firm perspektif siyassah dusturiyah. 

b. Tujuan khusus 

1) Untuk mengungkap bagaimana bentuk hak advokat dalam perlindungan 

kerahasiaan dokumen milik klien 

2) Untuk memahami jenis dokumen yang memiliki hak perlindungan 

kerahasiaan bagi advokat. 

3)  Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan kerahasiaan  

  dokumen milik klien di lapangan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Praktis 

1) memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat dan pembaca 

mengenai hak advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien. 

2) karya tulis ini diharapkan dapat memberi sumbangan saran dan solusi terkait 

permasalahan hak advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen klien 

b.    Kegunaan Teoretis 

1) Untuk dijadikan dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki 

relevansi pembahasan yang sama. 

2) Untuk menambah wawasan pembaca terkait hak advokat terhadap 

perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Advokat  

1.  Pengertian Advokat 

Selama ini di Indonesia, istilah Advokat selalu disamakan dengan istilah 

Pengacara atau Penasihat Hukum. Dalam dunia hukum tidak dikenal nama 

Pengacara atau Penasihat Hukum, begitu juga nama atau istilah Konsultan 

hukum. Semua itu hanyalah istilah-istilah atau nama yang dibuat-buat di 

Indonesia dan hanya menambah kebingungan masyarakat, karena mengacaukan 

dunia profesi yang benar dan dikenal di dunia adalah pada Negara-negara yang 

menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law seperti Negara- negara 

di Eropa antara lain Belanda, Belgia, Perancis, Italia, Spanyol maupun bekas-

bekas jajahannya seperti Indonesia, Vietnam, istilah yang digunakan adalah 

Advokat. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon seperti 

Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia, maupun bekas jajahannya seperti 

Singapura, Malaysia, Filipina, dan lain-lain adalah Solicitor, Barrister, atau 

Attorney at Law. Secara umum semuanya dapat disebut Lawyer. Berikut beberapa 

pengertian advokat: 

1) Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda kata 
Advokat berarti Prouceur yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa 
Indonesia adalah pengacara. Yaitu orang yang berprofesi sebagai 
penasehat hukum atau pendampingan hukum.

1
 

2) Frans Hendra Winarta menjelaskan, bahwa pekerjaan konsultan hukum 
sudah termasuk di dalamnya mendampingi, membantu, danmenyatakan 

                                                           
 1

Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”, Jurnal 

Politik Profetik 6,  No.2  (2015), h.113 
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salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan maupun sidang umum 
lainnya.

2
 

3) Luhut M.P menerangkan advokat adalah seorang yang telah resmi 
diangkat untuk menjalankan profesinya sebagai penasehat hukum 
dalam sebuah kasus hukum .

3
 

4) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian advokat 
adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau 
pembela perkara di pengadilan.

4
 

5) Menurut Sudarsono bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang 
memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undangundang untuk 
memberikan bantuan hukum.

5
 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut secara sederhana dapat kita 

pahami bahwa advokat adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang untuk memberikan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang 

terjerat kasus hukum. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi 

Advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat 

dan organisasi profesi yang menaunginya.  

Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai 

dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
6
 Hal yang paling mudah 

dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum 

menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang 

yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan 

masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk 

formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi 

                                                           
 2

Frans Hendra winarta,  Advokat Indonesia, citra, idealisme, dan keprihatinan, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1995),  h. 66. 
 3

Ishaq, Pendidikan Keadvokatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3. 
 4“Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI),   

http://kbbi.kemdikbud.go.id  (10 Oktober 2022). 

 5
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 46. 

 6Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 6. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/
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penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman 

akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.
7
 

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, 

dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu advocatus, yang berarti Antara lain 

membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, 

menurut Black‟s Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu 

advocare, sebagai suatu kata kerja yang berati to defend, to call one‟s aid, to 

vouch to warrant. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai 

sesorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang 

memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain  

dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus – 

kasus.
8
 

Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih 

merupakan suatu profesi. Profesi Advokat adalah salah satu profesi tertua selain 

profesi Dokter. Profesi Advokat ada dan eksis karena memang masyarakat 

membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang 

memiliki kompetensi hukum, karena faktor yang cukup penting terkait dengan 

profesi advokat adalah faktor kepercayaan. 

Profesi Advokat tidak hanya sekerdar mencari penghasilan semata 

melainkan didalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam 

masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum atas dasar itulah 

                                                           
 7Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 015/PUU-IV/2006 Pengujian Undang -Undang 

Advokat. (Jakarta : Mahkamah konstitusi, 2006), h. 20. 

 8Harlen Sinaga, Dasar–dasar Prodesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2. 
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profesi advokat juga dikatakan profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan 

kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, social 

ekonomi, gender, ideologi. Dalam proses persidangan berdasarkan bukti-bukti 

yang dimilikinya seorang advokat akan membela terdakwa. Dalam pembelaan 

tersebut seorang advokat berusaha dapat mencari hal-hal yang dapat 

menguntungkan kepentingan terdakwa (klien), bahkan diusahakan agar terdakwa 

(klien) dapat dibebaskan.
9
 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Advokat 

adalah sebuah profesi yang menawarkan jasa nasehat hukum kepada masyrakat 

yang harus menjalani proses hukum.Istilah Penasihat hukum dan Advokat 

merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai 

pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, daripada istilah 

pembela karena istilah pembelah seringkali di salah tafsirkan seakan-akan 

berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari 

pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal 

fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha 

menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandangan 

subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. 

2. Sejarah Advokat di Indonesia 

Istilah Advokat sudah ada sejak zaman Romawi dimana jabatan atau 

profesinya disebut dengan nama Officium Nobile (profesi yang mulia). Para 

Advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk 

dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, 

                                                           
 9Ishaq, pendidikan Advokat  (Jakarta: Sinar Grafika,  2012), h. 39. 
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dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar 

aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. Orientasi mereka 

banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Pada zaman Romawi 

pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk 

mendapat pengaruh dalam masyarakat.
10

 Kala di Indonesia dikenal dengan 

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat 

miskin dan buta hukum. Pada zaman ini pemberian bantuan hukum dari penguasa 

hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam 

masyarakat. Advokat pada awalnya di mulai saat dimana para bangsawanlah yang 

pada mulanya tampil dengan orasinya atau pleidoinya, membela orang-orang 

kecil yang miskin dan buta hukum yang tertimpa musibah hukum dan karena itu, 

hidup menderita akibat tuduhan ataupun penghinaan masyarakat (Public opinion) 

padahal belum tentu bersalah. Waktu itu belum ada istilah Advokat , mereka 

disebut Preator. Mereka sebagai bangsawan memiliki status sosial yang tinggi 

dan cukup kaya sehingga tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya 

(klien). Mereka membela semata-mata karena panggilan nurani dan rasa tanggung 

jawab membela rakyat kecil yang lemah dihadapan kekuasaan dan sekaligus demi 

menjaga kemuliaan kebangsawannya. Karena itulah profesi Advokat yang pada 

awalnya bernama Preator amat dihargai dan dimuliakan orang sehingga 

dinamakan Officium Nobile. 

Zaman kerajaan Romawi peranan Advokat hanya memberikan nasehat-

nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang dinamakan 

Patronus-Prosureur. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam 
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Binoto Napdapdap, Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat (Jakarta: Jala Permata, 

2008), h. 24. 
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hukum hanyalah seorang Advokat sebagai seorang Yurist dan tidak boleh 

Prosureur. Adapun mengenai kata prosureur berasal dari bahasa latin yaitu 

“Procuro” artinya “wakil” sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut 

dipersatukan menjadi advocaat-prosureur. Dalam artian seorang Advocaat adalah 

otomatis menjadi prosureur, namun sebaliknya tidak setiap prosureur otomatis 

menjadi advocaat, di Indonesia memaknai kata advocaat-prosureur yang sudah 

dibakukan menjadi satu nama yaitu Advokat yang mana nantinya Advokat ini 

dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (litigasi dan nonlitigasi). 

Advokat ini identik dengan Pengacara harus dalam artian Pengacara yang lulusan 

sarjana hukum, ahli hukum seorang Yurist, otomatis ini untuk membedakan antara 

Pengacara yang bukan ahli hukum. 

Perkembangan profesi Advokat di Indonesia memiliki karakter dan 

tantangannya sendiri. Pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 agustus 

1945 waktu itu justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukan dengan tidak 

ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Demikian pula pada Undang-

Undang Republik Indonesia Serikat (UU RIS) 1949 yang digantikan Undang 

Undang dasar Sementara (UUDS) 1950. Padahal profesi Advokat disamping 

dituntut untuk menjalankan profesinya sesuai kode etik maupun tradisi luhur 

Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobilium) sekalipun tentu saja 

menerima imbalan jasa berupa honorarium sejak jaman penjajahan Advokat 

Indonesia senantiasa ikut dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya, sebagai 

pejuang-pejuang hukum. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Advokat seperti  Iskaq 

Tjokrohadisurjo, Ali Sastroamidjojo, Mohamad Yamin, Amir Syarifudin, 
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Mohamad Roem, Maramis dan lain-lain, semuanya ikut dalam pergerakan 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa disamping menjalankan profesinya 

sebagai advokat bahkan dalam kasus kontroversial berat sekalipun, seperti halnya 

kasus Bung Karno “Indonesia menggugat” di pengadilan Landraad di Bandung 

(1930) tidak kurang tiga Advokat tampil kedepan menghadapi kekuasaan 

Belanda, yaitu Iskak, Sujudi, dan Sastro Muljono. Dalam jaman penjajahan 

Jepang, Amir Syarifudin bahkan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang, 

walaupun kemudian tidak dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa Advokat 

Indonesia sejak mula pertama kehadirannya tidak semata-mata menjalankan 

profesinya sebagai mata pencaharian belaka, melainkan berbarengan dengan itu 

sadar dan ikut berperan dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsanya dan 

penjajahan dan penindasan kekuasaan kolonial. 

Harapan diadakannya kongres Advokat Indonesia berkumandang dalam 

kongres kedua perhimpunan sarjana hukum (PERSAHI) di Surabaya pada tanggal 

15-19 Juli,disepakatilah bahwa akan di adakan kongres advokat di solo yang 

berlangsung pada tanggal 30 agustus  1964. Pada kongres musyarawah inilah 

secara aklamasi diresmikan nama dan berdirinya organisasi persatuan Advokat 

Indonesia (PERADIN), sebagai organisasi persatuan Advokat Indonesia.Saat ini 

Sudah terbentuknya beberapa organisasi Advokat baru salah satunya kongres 

Advokat Indonesia (KAI). KAI adalah organisasi Advokat berbadan hukum yang 

di bentuk melalui kongres nasional pada tanggal 30-31 mei 2008, di motori oleh 

Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution dkk. Serta di hadiri oleh lebih dari 3000 

advokat dari seluruh Indonesia. KAI didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 

08 tanggal 28 oktober 2008, di buat oleh Rini Syahdiana, S.H notaris di Jakarta 
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sebagaimana serta telah mendapatkan pengesahan dari kementrian hukum dan 

ham Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri hukum dan ham 

Republik Indonesia nomor AHU-00272.60.10 tahun 2014 tanggal 30 juni 2014. 

Fenomena organisasi advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba 

mempunyai anggota sebanyak-banyaknya sesegera mungkin mengajukan calon 

calon advokat ini untuk segera dilakukan penyumpahan di Pengadilan tinggi 

wilayah hukum masing-masing. 

3. Dasar Hukum Advokat 

Profesi Advokat pertama kali diatur dalam Reglement of de Rechterlijke 

Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie, yang disingkat RO, Stb. 1842 

Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185- 192 yang mengatur tentang 

Advokat.
11

 Selanjutnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan 

dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat 

(1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk 

mengajukan permohonan kasasi. 

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 

tentang pengacara yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan 

hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada 

tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pengacara yang dijalankan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang 

Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil 

Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada 
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Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  (Jakarta: 

Prenada Media,  2016),  h. 69. 
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tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat 

petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana direvisi dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 38 mengenai 

“Bantuan Hukum” Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban Advokat dalam 

menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 5 

ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak 

hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam 

menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu 

diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi 

advokat".
12

 

4. Fungsi Advokat 

Seorang Advokat tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif 

yakni kepastian hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, akan 

tetapi seorang Advokat harus juga mengutamakan kebenaran dan keadilan, sebab 

tujuan utama sebenarnya hukum itu adalah terciptanya kebenaran dan keadilan. 

Profesi Advokat/Pengacara berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat 

dan kliennya. 

Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di 

era reformasi ini cenderung menggunakan jasa Advokat. Dalam rangka membela 

                                                           
 12Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 3. 
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klien, seorang Advokat harus memegang teguh prinsip kesejajaran didepan 

hukum dan praduga tidak bersalah, agar dalam pembelaan dan tugasnya sehari-

hari ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.
13

 

5. Syarat Pengangkatan Advokat  

Seseorang yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang 

berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan 

khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. 

Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Untuk dapat 

diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga negara Republik Indonesia 

b. Bertempat tinggal di Indonesia 

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun 

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)   

f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat.Magang sekurang-kurangnya 

2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;  

g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana  kejahatan yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih    

h. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang 

tinggi.
14
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Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat  (Jakarta: Gramedia widiasarana indonesia, 2001), 

h. 34. 
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Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 6. 



21 
 

 
 

6. Hubungan Advokat dengan Klien  

Pada proses beracara Advokat pasti akan membuat suatu perjanjian dengan 

kliennya, hal dasar dalam melakukan perjanjian ini merupakan kepercayaan. 

Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada Advokat, agar Advokat dapat 

mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa 

keadilan bagi mereka (klien). 

Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta 

lingkup kerja yang harus dilakukan oleh Advokat. Di dalam kontrak tersebut juga 

bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian 

hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang 

mungkin ditanggung oleh klien. Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan 

dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam 

menyelesaikan suatu kasus. Mulai dari pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa 

ini sebagai dasar bagi Pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum 

kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Lalu pada surat kuasa ini 

dibuat untuk menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang 

pengacara.
15

 Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium 

kepada Pengacara yang telah melaksanakan tugasnya, namun dalam hal tertentu 

adakalanya seorang Pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya 

bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan 

memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak 

mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di 

mata masyarakat (officium nobile). 

                                                           
15Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Tehadap Klien.  http://www.hukumonline.com 

(09 Oktober 2022). 

http://www.hukumonline.com/
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Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari Pengacara 

tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan 

kerugian bagi klien begitu juga sebaliknya (pasal.1365 dan 1366 KUHPer). 

Isi dari pasal 1365 KUHPer adalah “Tiap Perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian tesebut, mengganti kerugian tersebut”. 

Dengan unsur – unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan melanggar hukum 

2. Adanya kerugian 

3. Adanya kesalahan 

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.
16

 

Bunyi pasal 1366 KUHPer adalah “Setiap orang yang bertanggungjawab 

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya“. Dengan unsur – 

unsur Setiap orang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan 

kerugian.
17

 

7. Tanggung Jawab Profesi Advokat 

Pengertian yang diperoleh sehari-hari untuk kata “pertanggungjawaban” 

dari kata “tanggung jawab” merupakan beban psikis atau kejiwaan yang 

melandasi pelaksanaan kewajiban atau dalam melakukan kewajiban dan tugas 
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 Republik Indonesia,”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” dalam  Himpunan tiga kitab 

utama undang-undang hukum indonesia, (Jakarta :Grasindo, 2019), h. 365 
17Republik Indonesia,”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” dalam  Himpunan tiga kitab 

utama undang-undang hukum indonesia, (Jakarta :Grasindo, 2019), h. 365 
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tertentu. Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung 

jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dijelaskan bahwa tanggung jawab profesi 

advokat adalah suatu kesadaran seorang Advokat akan tingkah lakunya atau 

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja di dalam menjalankan 

profesi keadvokatan atau kepengacaraan. Pada hakikatnya bahwa seorang 

Advokat itu adalah termasuk makhluk bermoral dan juga seorang pribadi. Karena 

merupakan seorang pribadi maka seorang Advokat mempunyai pendapat sendiri, 

perasaan sendiri, yang dengan itu seorang Advokat berbuat atau bertindak. Dalam 

hal ini seorang Advokat itu luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Oleh karena itu seorang Advokat di dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab kepada: 

1) Tanggung Jawab Kepada Negara;  Seorang Advokat sebagai manusia 
dan individu adalah warga suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, 
bertindak, dan bertingkah laku, seorang Advokat senantiasa terikat oleh 
normanorma atau aturan-aturan yang dibuat okeh negara. Jika 
perbuatan seorang Advokat itu salah, maka ia harus bertanggung jawab 
kepada Negara. 

2) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat; Suatu kenyataaan bahwa seorang 
Advokat adalah makhluk sosial. Seorang Advokat merupakan anggota 
masyarakat. Di samping itu juga mendapat kepercayaan publik, bahwa 
Advokat tersebut akan selalu berperilakuan jujur dan bermoral tinggi. 
Dengan demikian, segala tingkah laku dan perbuatan seorang Advokat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3) Tanggung Jawab Kepada Pengadilan; Suatu kenyataan bahwa seorang 
Advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Dengan demikian 
Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan, yang 
mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam 
menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu juga seorang 
Advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga 
kewibawaan sidang. 

4) Tanggung Jawab Terhadap Klien; Advokat yang mendampingi klien di 
muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai agen of service, 
yakni pelayan yang mengabdi kepada keadilan, serta berkewajiban 
untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan 
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nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi 
klien. Dengan demikian segala tindakan dan perbuatan seorang advokat 
harus dipertanggungjawabkan kepada klien. 

5) Tanggung Jawab Kepada Tuhan; Advokat merupakan manusia sebagai 
makhluk ciptaan tuhan. Sebagai ciptaan tuhan advokat dapat 
mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yakni 
pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. 
Sebagai hamba Tuhan advokat harus bertanggung jawab atas segala 
perbuatan yang dilakukannya 

6) Tanggung Jawab kepada Pihak Lawan; Advokat merupakan penegak 
hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Hubungan 
antara teman sejawat advokat atau pihak lawan harus dilandasi 
menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.

18
 

8. Hak dan Kewajiban Advokat 

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

yaitu pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat. Yang Merupakan hak 

seorang Advokat yaitu: 

1) Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan 
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam 
sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan 
peraturan perundang-undangan.

19
 

2) Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk 
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap 
berpegang teguh pada kode etik profesinya dan peraturan perundang-
undangan.

20
 

3) Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun 
pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 
kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

21
 

4) Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh 
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah 
maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang 
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Donald Aji Wirawan, “Analisa Yuridis Hak Advokat atas Perlindungan Kerahasiaan Berkas 

dan Dokumen Milik Klien Terhadap Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan”, Skripsi 

(Semarang : Fak. hukum, Unika Soegijapranata, 2012), h. 30. 
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Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 11. 
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Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 

Undang-Undang Advokat,(Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 11. 
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Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,”dalam 
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diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan 
peraturan perundangundangan.

22
 

5)  Pasal 19: Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan 
Klien,termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap 
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan 
atas komunikasi elektronik advokat.

23
 

6) Pasal 21 : Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang 
telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum 
ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

24
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Advokat 

memiliki beberapa hak berupa hak imunitas, hak perlindungan kerahasiaan 

dokumen milik klien, hak retensi dan hak honorarium. 

Kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat 

sebagai berikut: 

1) Pasal 18: Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang 
membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, 
agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

25
 

2) Pasal 19: Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam 
membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau 
masyarakat.

26
 

3) Pasal 20: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui 
atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali 
ditentukan lain oleh Undang-undang.

27
 

4) Pasal 22: Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan 
dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

28
 

5) Pasal 23: Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta 
pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau 
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mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas 
profesinya.

29
 

6) Pasal 25: Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidak melaksanakan 
tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

30
 

7) Pasal 26: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-
Cuma (prodeo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

31
 

8) Pasal 23: Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara 
cumacuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan 
penelitian hukum.

32
 

9) Pasal 25: Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan 
dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai 
dengan peraturan Perundang-undangan.

33
 

10) Pasal 26: Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi 
advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi 
Advokat.

34
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui Advokat memiliki 

kewajiban untuk tidak membeda-bedakan kliennya tidak menjadi pejabat 

Negara dan untuk beberapa kasus yang melibatkan orang yang tidak mampu 

Advokat harus rela memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma serta 

berkewajiban senantiasa membela kepentingan kliennya. 

Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab, 

untuk memberikan keadilan yang berdasarkan hukum untuk pencari keadilan.
35

 

Sejarah telah membuktikan bahwa hukum dan advokat (law and lawyer) 

menjadi unsur terpenting bagi suatu tatanan masyarakat, dibelahan dunia mana 
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pun masyarakat tersebut berada. Masyarakat tidak mungkin akan bisa hidup 

dengan baik tanpa kehadiran law and lawyer.
36

 

Dengan demikian Advokat dituntut untuk menjalankan profesinya dengan 

pertanggungjawaban terhadap kliennya dengan berdasar pada hak kebebasan 

dan kewajiban yang telah tertuang dalam undang-undang dan kode etik 

Advokat. 

Pada agama Islam, profesi Advokat adalah sebagai salah satu profesi yang 

penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi 

tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang 

telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum 

Allah.
37

 

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh     

pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi 

masalah hukum,dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal 

service) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi 

tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan 

yang tetap. 

B. Tinjauan Tentang Dokumen 

1. Pengertian Dokumen 

Dokumen secara umum adalah gabungan informasi yang berkaitan di 

kumpulkan dan disimpannya dalam suatu tempat penyimpanan tertentu. Kata 
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dokumen berasal dari bahasa Latin “documentum” yang artinya kertas atau 

dokumen resmi. Kata documentum diturunkan dari kata docere atau docile yang 

artinya untuk mengajar. 

Dokumen merupakan unit terstruktur dari informasi terekam, diterbitkan 

ataupun tidak diterbitkan, dalam bentuk kopi makas atau bentuk elektronik, dan 

dikelola sebagai unit diskrit dalam sistem informasi 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah sebuah 

catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi 

tentang hal tersebut tidak akan hilang. Biasanya informasi pada dokumen ditulis 

tangan tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat 

dimasukkan ke dalam bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer. 

2. Jenis-Jenis Dokumen 

Dokumen secara umum adalah gabungan informasi yang berkaitan 

dikumpulkan dan disimpannya dalam suatu tempat penyimpanan tertentu. Kata 

dokumen berasal dari bahasa Latin “documentum” yang artinya kertas atau 

dokumen resmi. Kata documentum diturunkan dari kata docere atau docile yang 

artinya untuk mengajar. 

Dokumen merupakan unit terstruktur dari informasi terekam, diterbitkan 

ataupun tidak diterbitkan, dalam bentuk kopi makas atau bentuk elektronik, dan 

dikelola sebagai unit diskrit dalam sistem informasi 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah sebuah 

catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi 

tentang hal tersebut tidak akan hilang. Biasanya informasi pada dokumen ditulis 
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tangan tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat 

dimasukkan ke dalam bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer. 

3.  Dokumen Milik klien 

Dokumen milik klien dapat diartikan sebagai surat surat atau benda 

berharga yang didalamnya termasuk rekaman dan informasi yang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih menyakinkan.  

Dokumen milik klien yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 Undang-

Undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 ialah suatu yang diserahkan oleh 

klien kepada advokat untuk dilindungi dari penyitaan instansi lain guna 

kepentingan pembelaan klien dalam menjalankan profesinya sebagai penegak 

hukum. Advokat oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban diantaranya 

sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 yang menegaskan sebagai berikut : 

Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk 

perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan 

dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
38

 

Ketentuan ini adalah merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam 

rangka (the rule of law) yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap 

dokumen dan berkas milik klien dari seorang Advokat. 

4. Penyitaan Dokumen 

Dokumen milik klien sering kali dilakukan penyitaan meskipun pada 

praktiknya sering terjadi pertentangan kepentingan antar hak advokat dan 

kewenangan penyidik dalam menentukan berbagai berkas dan dokumen yg 

dianggap rahasia sehingga tidak dapat diberikan kepada penyidik dengan 
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mempertahankan hak Advokat tetapi tidak lepas dari kewenangan penyidik itu 

sendiri. 

Di samping itu, penyidik juga tetap merasa berhak untuk melakukan 

penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik tersangka berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang terkait terutama tentang penyitaan yang sebagaimana 

yang di atur dalam pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHP jo Undang-undang Kepolisian 

No.2 Tahun 2003. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat menjawab persoalan, 

terlebih lagi apabila Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak memberikan izin 

untuk melakukan penyitaan oleh penyidik Polri.  

Kenyataan ini dapat membuat penyidik mengalami kesulitan untuk 

melakukan penyitaan terhadap barang tersangka yang telah diserahkan kepada 

Advokat. Kenyataan seperti ini sesungguhnya mencerminkan adanya legal hak 

untuk melakukan penyitaan oleh penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan hak Advokat untuk melindungi 

berkas atau dokumen milik kliennya dari tindakan penyitaan oleh pihak penyidik. 

Untuk menjawab persoalan ini secara analisis yuridis, maka perlu kita melakukan 

analisis tentang keberadaan suatu norma hukum yang dirumuskan dalam undang-

undang. Keberadaan pasal 19 Undang-undang Advokat adalah sebagai pernyataan 

kehendak pembuat undang-undang (penguasa) untuk melindungi hak asasi 

tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Namun demikian 

rumusan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 19 tersebut jika dihadapkan 

dengan peristiwanya ternyata tidak dapat diterapkan. Terlebih lagi apabila berkas 

atau dokumen yang berada ditangan advokat milik tersangka ternyata sebagai 

barang atau benda dipergunakan langsung atau tidak langsung untuk melakukan 
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delik oleh tersangka hal seperti ini kita tidak dapat menerapkan undang-undang 

yang semata-mata hanya dihadapkan dengan peristiwanya Maka eksistensi dari 

Pasal 19 Undang-undang Advokat harus dapat dianalisa secara mendalam dengan 

melakukan penafsiran (interpretasi) secara sistematis terutama melakukan 

penafsiran tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyitaan yang diatur dalam 

KUHP (Pasal 39-43). Dari sini dapat kejelasan bahwa penyidik dapat melakukan 

penyitaan barang milik tersangka berupa surat ataupun dokumen yang telah 

diserahkan kepada advokat, kecuali yang menyangkut rahasia negara diperlukan 

izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.  

Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam hal ini adalah sebagai aturan 

umum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan Undang-undang 

Advokat maupun Undang-undang Kepolisian yang hanya sebagai aturan hukum 

sektoral. 

5. Perlindungan dan Kerahasiaan Dokumen 

Perlindungan dan kerahasiaan dokumen adalah proses menjaga dan 

melindungi eksistensi dari sebuah dokumen yang diangggap mengandung 

kerahasiaan yang membuatnya tidak dapat di ungkap pada khalayak ramai. 

Implementasi kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien, hal 

ini erat hubungannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum mempunyai 

beban tanggungjawab untuk mengimplementasikan/melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Hal ini dengan 

tujuan penegakan hukum.
39

 Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha 
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untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan kententuan 

yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka 

harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakan 

kembali. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 

setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Ketiga faktor tersebut adalah 

substansi, struktur, dan budaya hukum (culture). Substansi dalam hal ini adalah 

ketentuan terkait dengan rahasia klien yang terdapat dalam Pasal 4 huruf h Kode 

Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-undang Advokat. Sikap Advokat terhadap 

ketentuan terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Secara substansi, memang 

sudah tercantum dalam Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. 

Meskipun terkait dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada 

penjelasan secara jelas. Sehingga Advokat membuat penafsiran sendiri terkait 

dengan rahasia klien. Namun, Advokat yang dalam hal ini adalah menjadi struktur 

yang menjadi dari bagian penegak hukum sudah melaksanakan ketentuan 

tersebut. Meskipun juga dipengaruhi oleh budaya hukum dalam arti sikap, 

pemikiran dan kepercayaannya terhadap hukum dan sistem hukum. Namun, hal 

utama yang mempengaruhi pelaksanaan dari kewajiban menjaga rahasia klien 

adalah Advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa dari klien mempunyai 

hak penuh atas informasi yang diberikan klien terhadap Advokat. Pengungkapan 

rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu tergantung dari Advokat, meskipun 

tidak ada ketentuan yang terdapat dalam KEAI maupun Undang-undang Advokat 

dan hanya mengetahui pemahaman terkait ruang lingkup informasi dari klien 

pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak akan terjadi.  
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Hak dan kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-undang Advokat 

No.18 tahun 2003 dalam pasal 19 ayat 1 yang menegaskan sebagai berikut: 

Advokat wajib me rahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari 

kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

undang.
40

 

Selain dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003, dalam kode etik advokat 

Indonesia (KEAI)  diatur juga bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan 

atas hal-hal yang di dapatkan dari kliennya. Dalam KEAI, Bab III Pasal 4 huruf H 

menyebutkan: Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu 

setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
41

 Kerahasiaan yang 

terbit dari hubungan hukum antara Advokat dan klien merupakan tradisi hukum 

dan merupakan sesuatu yang paling tua kalau dibandingkan dengan hubungan-

hubungan kerahasiaan lain. Selain itu, kerahasiaan tersebut merupakan rahasia 

yang paling kuat dilindungi hukum kalau dibandingkan dengan hubungan-

hubungan profesional lain.
42

 

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsi nya secara 

mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh 

kekuasaan negara. Hingga dalam kepentingan membela kliennya  dan membela 

hak hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif dan dapat menilai 
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berdasarkan keahlian nya hingga di larang memberitahukan informasi yang di 

anggap rahasia oleh klien dan di percayakan padanya untuk di simpan. 

C. Siyasah Dusturiyah  

1. Siyasah Dusturiyah Tentang Advokat dalam Islam 

Secara kelembagaan Advokat belum dikenal dikalangan orang-orang Arab 

pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara 

mereka yaitu mewakilkan atau menguasakan seorang pembicara atau juru debat 

yang disebut hajij atau hijaj untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa 

atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. 

Cikal bakal Advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek al-

wakalah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Menurut 

bahasa, wakalah atau al-wiklah memiliki beberapa pengertian antara lain al-

mura'at wa al hifzu, dan al tafwid al-i'timad yaitu penyerahan, pendelegasaian, 

dan pemberian kuasa kepada seseorang.
43

 Oleh karena itu dalam mendefinisikan 

wakalah, para fuqaha‟ mengatakan memberikan kekuasaan kepada orang lain 

yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang 

memang dapat diwakilkan. Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada sahabat 

untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang 

dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. 

Rasulullah saw memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan 

unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat 

tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah saw 

memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang 
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itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah swt 

akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek al-

wakalah di zaman Rasulullah saw, yang berdiri diatas prinsip tolong menolong 

sebagaimana diperintahkan oleh Islam.
44

 

Dalam perspektif Islam, terdapat tiga bagian profesi yang menjalankan 

tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yakni:Hakam, 

Mufti dan Mushalailah alaih. 

1) Hakam 

Hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) 

sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam 

dalam kajian fiqh Islam disebut tahkim. Dalam pengertian bahasa Arab, 

tahkim berasal dari kata kerja hakkama-yuhakkimu-tahkiman; berarti 

menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian 

terminologis ahli fikih, tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih 

mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk menyelesaikan 

sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu.
45

. 

Hakam pada masa Rasulullah memiliki peran yang sangat luas tanpa 

adanya batasan bidang tertentu, serta memiliki wilyah yurisdiksi yang 

tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis semata, akan tetapi 

menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan, dan peperangan.  
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Tugas dari hakam bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep), 

akan tetapi lebih merupakan profesi. Profesi hakam bukan hanya sekedar 

bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (profit oriented), profesi tersebut 

mempuyai nilai sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Profesi Hakam 

sering kali disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile), karena 

mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar 

belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, 

keyakinan poltik, gender, dan ideologi seseorang. Sebagai konsekuensinya 

ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat 

(public defender) dan kliennya.
46

  

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa Hakam adalah 

Seorang yang menjadi penengah bagi dua orang yang bersengketa dengan 

mentakhimkan suatu sengketa tanpa membeda-bedakan orang dan akan 

selalu berpedoman pada sumber sumber hukum yang dijadikan 

patokannya. Oleh karena itu, sumber hukum yang dijadikan patokan 

adalah dasar hukum yang berlandaskan syariat agar dapat diselesaikan 

secara islah. 

2) Mufti 

Secara etimologis, Mufti diartikan sebagai orang yang memberikan 

fatwa. Fatwa (legal advice) ialah jawaban atas sesuatu pertanyaan yang 

tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologis 

adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah Swt 

untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, kelembagaan mufti 
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adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut “ifta”. Dalam 

perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasihat atau Advokat.
47

 

Pada tataran konsep hukum nasional, keberadaan mufti yang 

perannya sama dengan konsultan hukum atau penasehat hukum, tugas 

pokoknya memberikan nasihat hukum kepada orang atau masyarakat yang 

sangat membutuhkannya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mufti bertugas 

memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang telah 

terjadi. Yang dimaksud dengan suatu hal, yaitu segala peristiwa hukum 

kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. 

Apakah sesuatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan. 

Seorang dapat memberikan fatwa, apakah diminta atau tidak diminta oleh 

masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah Swt 

yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang Mufti disebut 

“fatwa” dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa, tetapi 

tidak mengikat. 

3) Mushalih alaihi 

Secara etimologis, kata Mushalih berasal dari akar kata ash-shulhu-

yashilhu-mushalih. Ash-Shulhu artinya memutus pertengkaran atau 

perselisihan. Sementara pengertian terminologisnya adalah seseorang yang 

bertugas membuat suatu jenis akad untuk mengakhiri Perlawanan antara 

dua orang yang berlawanan.
48

 Pada hakikatnya, perjanjian biasanya 

dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah yang 
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disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak 

yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak 

baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran. Akan tetapi, dalam 

kenyataan tidak semua orang dapat menepati perjanjian; pihak yang satu 

menepati perjanjian, pihak yang lain melakukan pelanggaran atau 

wanprestasi atau perlawanan. Dengan demikian, akan timbul perlawanan 

dari pihak lain sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan 

antara para pihak yang melakukan perjanjian.
49

  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam perspektif Islam, 

subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut mushalih. 

Perkara yang menjadi objek perselisihan atau persengketaan disebut 

mushalih anhu. Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam 

menyelesaikan permasalahan atau persengketaan disebut mushalih alaihi 

atau badalush shulhu. Mendamaikan perselisihan diantara manusia 

merupakan kewajiban dan termasuk pekerjaan yang mulia (offisium 

nobile). 

Pada dasarnya fungsi mereka sama halnya dengan advokat yang berperan 

sebagai melakukan advokasi berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk 

menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat 

kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan 

haknya kepada pihak lain secara islah.
50

 

Pada era khulafa‟ al-rasyidin, praktek al-wakalah semakin berkembang, 

dimasa inilah Advokat mulai mengambil bentuknya, pada ensiklopedi hukum 

Islam disebut bahwa Ali Ibn Abu Thalib pernah meminta Uqayl mewakilinya 
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sebagai Pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, 

Umar Ibn Al-Khatthab dan Usman Ibn „Affan.
51

 Hal ini menunjukkan bahwa 

perwakilan melalui Advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah 

diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafa‟ Al-rasyidin. Profesi Advokat mulai 

benar-benar melembaga pada masa dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek 

beracara dihadapan pengadilan wilayah al-mazhalim, yang pada saat itu selalu 

melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara.  

Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan 

keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas 

pelaggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat. Dimasa dinasti 

„Abbasyyiah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum 

Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam. 

Konsep perwakilan (al-wakalah) khususnya dalam perkara sengketa 

perselisihan antar anggota masyarakat (khushumah) baik perdata maupun pidana 

mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan 

kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang 

dipersengketakan, baik oleh penggugat (al-mudda‟i) terlebih lagi oleh pihak 

tergugat (mudda‟a „alayh) dimasa ini, lembaga tahkim (badan arbitrase) 

mendapat legalisasi dari pemerintahan „Abbasiyyah.
52

 Disamping lembaga-

lembaga peradilan yang ada, orang-orang yang berperkara dibenarkan 

menyerahkan perkaranya kepada seorang hakam yang mereka setujui atas dasar 
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kerelaan kedua belah pihak yang berperkara. Lembaga Advokat memasuki babak 

baru pada era akhir Pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada Tahun 1846 M, 

untuk pertama kalinya didirikan sebuah Universitas di Astanah yang membawahi 

sebuah akademi hukum yang nantinya melahirakan Advokat. Akademi ini 

bernama Maktab Al-huquq al-shani.
53

 

Pemerintahan Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang Advokat adalah 

yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, disamping 

harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan 

bahasa Turki. Pada Tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi 

yang mengatur tentang keberadaan seorang Advokat dihadapan pengadilan 

bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang 

pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di 

persidangan karena alasan yang dapat diterima (syar‟i). Pada Tahun 1861 

penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsultan Negara Asing 

untuk membentuk lembaga peradian yang memperkarakan orang-orang asing 

yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majelis Qawmiyyun Mishr. 

Di lembaga peradilan inilah peran Advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya 

aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di 

hadapan pengadilan
54

 

Pada dasarnya konsep advokasi berkaitan erat dengan ketentuan hukum 

Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak 

hukum setiap individu bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum 
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dan adanya suatu kewajian menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. 

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi 

adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.
55

 Advokasi adalah 

manifestasi doktrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dicari basis 

teologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini harus ditelusuri substansi 

advokasi dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, gerakan advokasi mendasarkan 

dirinya pada nilai-nilai keadilan.
56

 

Hukum Islam telah menyisaratkan tentang kerangka filosofis konsep 

advokasi berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori tersebut 

berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia, kedua, konsep tentang 

hak dan kewajiban, dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi. Lebih 

jauh Abul A„la Al Maududi menyatakan bahwa secara alami dan hakiki (setiap 

orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat).
57

 

2. Legalitas Keberadaan Advokat dalam Islam 

Advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa dalam Islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. 

secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat didalam Islam 

dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam pemberi bantuan 

hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi Advokat yaitu lembaga 

penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada 

masyarakat. Dalam hal ini lembaga hakam adalah pemberi bantuan hukum dalam 
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Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi 

di tengah masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk 

mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima 

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yaitu pemberi 

bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat 

berdasarkan ketentuan undangundang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi 

jasa bantuan hukum yang independen diluar pemerintah berupa konsultasi, 

advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya, baik didalam 

maupun diluar pengadilan.
58

 

Advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai wakalah. Secara istilah 

wakalah adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang hal yang 

harus dilakukannya dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama 

batas waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat membolehkan wakalah, 

sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari ta'awun 

(tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu 

menangani sendiri seluruh urusannya Advokat dalam istilah bahasa arab juga 

dikenal sebagai muhamah yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. 

Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka 

para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk 

memberikan ijtihadnya.
59
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Dengan demikian dapat dikatakan esensi keberadaan seorang Advokat 

adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai 

penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang Advokat 

dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang 

mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan 

proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. 

Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan 

dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan 

pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan 

yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum islam dibangun diatas empat nilai dasar 

yaitu: tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya 

perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh 

lemahnya integritas personal Advokat, baik integritas intelektual yang lemah 

secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu: kejujuran, tanggung jawab, 

loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran. 

Para ulama mazhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar 

dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 yang 

menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya.
60

 

3. Perlindungan Kerahasiaan Dokumen dalam Islam 

Abul A‟la Al-Maududi menafsirkan dusturiyah dengan “Suatu dokumen 

yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu 
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negara.”
61

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah 

sama dengan (constitution) dalam bahasa inggris. Pembahasan dalam  siyasah 

dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, dalam Siyasah Dusturiyah biasanya diartikan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan 

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
62

 

Perlindungan kerahasiaan dokumen memang tidak secara rinci dijelaskan 

hanya saja bila melihat pada pembahasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

segala hak dan aturan yang telah disahkan oleh Negara dijamin dan telah dibahas 

pada siyasah dusturiyah sebagai rujukan siyasah yang berfokus pada hubungan 

rakyat dan dan pemimpinnya sertqa lembaga-lembaga yang ada di dalam 

masyarakatnya.
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penlitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yamg 

relevan, penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu proses untuk 

menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum dan 

penerapannya.
1
 Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian 

ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan penulis dalam 

menyusun skripsi ini maka penulis memilih firma hukum AB law firm sebagai 

lokasi penelitian di karenakan Firma hukum AB law firm dimiliki oleh ketua 

organisasi Advokasi KAI Makassar serta berisikan pengacara berpengalaman, 

sehingga penulis menganggap firma hukum ini sebagai tempat yang pas untuk 

memperoleh data-data yang di butuhkan lokasi penelitian.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan Teologi Normatif, pendekatan teologi normatif yaitu salah satu 

pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan 

normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan 

menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakian dalam 

hal ini islam. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan yuridis empiris atau biasa disebut 

pendekatan hukum sosiologis dimana pendekatan penelitian hukum empiris ini 

bertitik tolak pada data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dengan 

melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.3 

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
4
  

Penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian hukum 

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan 

melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum. Pendekatan ini juga memerlukan 

berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum 

positif.
5
 Pendekatan-pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan 

pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum, maksudnya adalah 
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untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 

teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.
6
 

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul 

penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran 

yang lengkap dan jelas tentang hak advokat atas perlindungan kerahasiaan 

dokumen milik klien di kantor Ab Law Firm perspektif siyassah syar‟iyyah. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini ada dua yaitu data 

primer dan data sekunder dimana penjelasan nya adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama baik dari 

individu /perseorangan maupun yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan 

yaitu di kantor Ab Law Firm. Sumber data primer ini merupakan hasil wawancara 

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan ataupun mengetahui serta menguasai 

permasalahan yang ada. Berikut informasi yang akan peneliti wawancarai ialah 

Kantor Pengacara yang bertugas menangani perkara baik pidana,perdata,dan tata 

Negara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersifat normatif sekaligus sebagai 

pendukung karena memiliki daya sifat yang mengikat. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari studi  kepustakaan (Library Research) yaitu dengan 
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menelah buku-buku, peraturan perundang-undangan, literature ilmiah jurnal dan 

publikasi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui studi lapangan dan kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh 

melalui penelitian lapangan dan kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman 

dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai 

permasalahan yang dikaji. Sehubungan dengan pendekatan penelitan diatas, 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 

penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara mengunjungi 

langsung ke objek penelitian yaitu kantor Ab Law Firm. Penelitian ini melakukan 

serangkaian kegiatan seperti: 

1.  Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian terhadap Hak Advokat atas perlindungan dan kerahasiaan berkas milik 

klien di kantor advokat Ab Law Firm dan data-data yang diperlukan selanjutnya 

dicatat dalam suatu catatan observasi dan kegiatan itu merupakan bagian dari 

kegiatan pengamatan.  

2.  Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Tujuannya untuk bertukar informasi 

serta ide melalui sesi tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan dalam suatu 

topik tertentu  
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NO 
Jabatan/Bagian Jumlah 

1 
Direktur Firma Hukum 1 Orang 

2 
Staf Anggota 3 Orang  

Total 
4 Orang 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk sebagai catatan peristiwa yang telah berlalu, 

dokumen tersebut bisa saja dalam bentuk tulisan, gambar, karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi serta wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan dipakai untuk memperoleh data-data 

penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi, instrumen penelitian inilah yang akan 

menggali data lebih dalam dari sumber-sumber informasi. Karena itu, dalam 

penelitian ini tentu saja membutuhkan yang namanya validasi, dan dalam 

penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang diperlukan demi mencapai 

validasi tersebut:  

1. Peneliti Sendiri (Human Research) 

Peneliti adalah orang yang akan melakukan penelitian dalam hal ini adalah 

peneliti itu sendiri. 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini digunakan pada wawancara untuk dijadikan dasar 

dan untuk memperoleh informasi dari informasi berupa pertanyaan agar proses 

wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruhan. 

3. Alat Tulis Menulis 

Alat tulis menulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang 

dilakukan pada saat wawancara dari sumber yang diwawancarai. 

4. Alat Perekam 

Digunakan untuk merekam proses wawancara agar penulis dapat 

melengkapi data dengan dapat mendengarkannya secara berulang-ulang agar 

tidak terjadi kesalahan informasi. Berupa kamera sebagai alat perekam gambar 

dan voice recorder sebagai alat perekam suara 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

1.  Teknik Pengolahan Data  

Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif maka 

metode pengumpulan data dilakukan secara menguraikan data ke dalam bentuk 

kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih serta efektif maka akan 

memudahkan dalam pemahaman serta interprestasi data. Tahapan tersebut 

diantaranya:  

a.  Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data atau yang biasa disebut dengan editing adalah meneliti 

data-data yang telah diperoleh yaitu terdiri dari kelengkapan jawaban, kejelasan 

makna, kesesuaian serta relevansi dengan data yang lainnya.
7
 Hasil penelitian 

                                                           
 7Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 85. 
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yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data dalam 

menemukan jawaban. 

b.  Klasifikasi 

Klarifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik dari hasil 

wawancara, pengataman maupun hasil observasi di lapangan. Seluruh data yang 

telah didapatkan kemudian dibaca dan ditelaah lebih lanjut.
8
 Menunjukkan pada 

sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa 

peraturan yang telah ditetapkan. 

c.  Verifikasi 

Verivikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah 

didapatkan di lapangan agar data yang didapatkan dapat diakui serta digunakan 

dalam penelitian.
9
  

d.  Kesimpulan 

Kesimpulan adalah langkah akhir dalam proses pengolahan data. 

Kesimpulan atas proses pengolahan data inilah yang terdiri dari editing, 

klasifikasi serta verifikasi.  

2.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah 

teknik analisis domain dimana data yang diperoleh akan dikelompokkan 

kemudian mempelajari serta memilah data-data yang relevan untuk dipelajari lalu 

langkah selanjutnya menggunakan analisis taksonomi yaitu data-data kepustakaan 

dan lapangan tersebut dikumpulkan kemudian peneliti melakukan penyusunan 

                                                           
 8Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 

104. 

 9Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. (Bandung: 

Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84. 
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data, menguraian data serta mensistemasikan data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis secara kualitatif. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Suatu penelitian diupayakan selaras dengan standar keilmiahan data 

penelitian, maka suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian 

hingga mendapatkan kesimpulan yang objektif, maksudnya ialah apabila suatu 

penelitian telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap 

telah diuji keabsahan data penelitiannya, untuk menguji keabsahan data yang 

diperoleh untuk mengukur validasi hasil penelitian, maka peneliti harus 

meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian, pengamatan yang cermat 

yang berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dapat 

diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu 

objek diluar dari data penelitian yang berguna untuk pengecekan atau sebagai 

pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar (Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota 

metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi 

Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan 

terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 

143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan 

laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang 

terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan 

pertumbuhan rata-rata 1,65 %.  

Batas kota Makassar : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan 

Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Dalam kota Makassar sendiri setidaknya 

terdapat kurang lebih 75 kantor advokat yang tersebar si seluruh makassar dengan 

perkiraan setidaknya terdapat 300 orang lebih advokat. 

Wilayah hukum/wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar 

melingkupi seluruh kecamatan yang ada di kota Makassar, berbeda dengan 

wilayah yurisdiksi pengadilan tipikor Makassar yang Berdasarkan SK KMA NO 

22/ KMA/ SK/ II/ 2011 untuk Pengadilan Tipikor Makassar wilayah hukumnya 

meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.begitu juga dengan pengadilan 
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hubungan industrial Makassar yang meliputi provinsi Sulawesi selatan 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 dan untuk 

pengadilan niaga Makassar Berdasarkan Kepres Nomor : 97 Tahun 1999 untuk 

Pengadilan Niaga Makassar wilayah hukum meliputi Wilayah Indonesia Bagian 

Tengah dan Timur, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya 

2. Profil Kantor AB Law Firm 

Kantor Ab Law Firm terdaftar sebagai kantor firma hukum berdasarkan 

keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : AHU-0000680-AH.01.18.2022. Kantor Ab Law Firm adalah kantor 

yang menyediakan jasa bantuan penasehat hukum (Advokat),yang dipimpin oleh 

Drs. H. Aldin S.H. M.H. sebagai direktur firma hukum tersebut. 

Sesuai dengan Struktur Organisasi yang terdaftar dalam Keputusan 

Kementrian Hukum dan Ham, Jabatan sturktural yang ada pada firma hukum ini 

terdiri dari, direktur firma hukum, sekretaris firma hukum, bendahara firma 

hukum, dan anggota. Firma hukum ini di bentuk dengan maksud dan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas Pengacara 

2. Aktivitas Konsultan hukum 

3. Aktivitas hukum lainnya 

Struktur kepengurusan di kantor AB LAW FIRM adalah  

1. Direktur   : Drs. H. Aldin S.H. M.H. 

2. Anggota   : 1). Kamaruddin, S.H. M.H 

2). Yandi Ada‟, S.H 
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3). Basri, S.H, M.H 

Kantor Ab Law Firm yang berlokasi di Jl.A.P.Pettarani no 13, 

tamamaung, kec. Panakukang, kota Makasssar, Sulawesi selatan. Telah berdiri 

dan mengabdi dalam dunia advokat selama 2 tahun lamanya dengan menangani 

berbagai kasus mulai dari perdata,pidana,dan tatanegara. Dan untuk direktur dari 

firma hukum ini yaitu Drs. H. Aldin S.H M.H merupakan ketua dari organisasi 

advokat yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) cabang Makassar Periode 2023-

2024.  

B. Bentuk Hak Advokat dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Milik Klien 

Bentuk hak Advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik klien 

ternyata memiliki berbagai faktor yang perlu di pahami maka dari itu penulis 

mengambil Kantor Ab Law Firm yang telah menangani puluhan kasus dalam 

setahun belakangan dengan terus berpegang teguh pada kode etik Advokat,salah 

satu anggota, Kamaruddin.S.H, M.H menjelaskan bahwa: 

 

“Kami telah menangani lebih dari 50 kasus dalam satu tahun terakhir di 

mana terbagi atas pidana perdata dan tata Negara.dan syukur 

Alhamdulillah selama ini kami masih selalu berpegang teguh dalam 

menjaga kerahasian berkas milik klien”
1
 

 

Bedasarkan pengalaman itulah Advokat di kantor Ab Law Firm 

menganggap bahwa hak Advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik 

klien menjadi sangat penting bagi para Advokat. Yandi Ada‟ S.H, M.H 

berpendapat bahwa: 

                                                           
 1

Kamaruddin (45 Tahun), Advokat Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makasssar, 1 

September 2023. 
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“Hak advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen milik klien 

merupakan hak yang sangat berguna bagi kami para advokat karena hak 

ini memungkinkan kami untuk menyusun srategi dengan baik karena kami 

bisa menyimpan dokumen penting yg dapat menjadi kartu as kami di 

dalam persidangan”
2
 

 

Terkait pentingnya menjaga hak Advokat dalam melindungi kerahasiaan 

dokumen milik klien advokat lain di kantor Ab Law Firm yaitu bapak Basri,S.H., 

M.H yang menyatakan bahwa: 

 

“Hak kerahasiaan dokumen milik klien itu memudahkan penyusunan nota 

pembelaan karena dengan merahasiakan beberapa dokumen klien 

membuat saya dapat mendukung pembuktiaan klien saya dengan lebih 

baik”
3
 

 

Berdasarkan pernyataan Tersebut dapat kita ketahui tentang pentingnya 

menjaga hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien karena hal itulah 

membuat Advokat selalu mengusahakan hak tersebut untuk terjamin dan 

terlaksana sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hak Advokat terhadap 

kerahasiaan dokumen milik klien. Yandi Ada‟ S.H. M.H menjelaskan bahwa 

 

 “Advokat memang wajib menjaga setiap informasi baik berupa informasi 

elektronik maupun berupa berkas dan dokumen yang merupakan dokumen 

rahasia,di mana hal seperti itu akan menunjang pembelaan yang kita 

lakukan terhadap klien. Namun fakta yang sering terjadi di lapangan 

ketika seorang advokat sedang menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

memberikan bantuan hukum, Advokat menyepelekan hak kerahasiaan 

dokumen milik klien nya dan menurut saya adalah sebuah kesalahan di 

mana menjaga dokumen rahasia klien menjadi salah satu bentuk strategi 

                                                           
 2

Yandi Ada‟ (36 Tahun), Advokat Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makasssar, 1 

September 2023 
 3

Basri (37 Tahun), Advokat Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makasssar, 1 September 2023 



57 
 

 
 

pembelaan yang dapat di lakukan advokat.”(Wawancara, Jumat 1 

September 2023).
4
 

 

Terkait masalah bentuk dari hak Advokat dalam menjaga kerahasiaan 

dokumen milik klien Direktur kantor Ab Law Firm Drs. H. Aldin S.H M.H. 

Menjelaskan bahwa: 

 

“Sebenarnya ada dua bentuk hak Advokat dalam menjaga kerahasiaan 

dokumen klien,yang pertama adalah hak menyimpan dan tidak 

mempublikasikan dokumen klien kepada media hak ini sebenarnya 

berfungsi untuk menjaga privasi dari klien dan yang kedua adalah hak 

menyimpan dan menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik hak ini 

berfungsi untuk merahasiakan dokumen pendukung untuk pembelaan 

klien” (Wawancara Jumat 1 September 2023).
5
 

 

 

Berdasarkan Penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak 

Advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien sangat berhubungan 

dengan penegakan hukum yang dapat diartikan sebagai usaha untuk 

melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan kententuan yang 

berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka harus 

memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakan kembali. 

Pada penjelasan tersebut juga dapat diketahui bentuk hak advokat dalam menjaga 

kerahasiaan dokumen klien terbagi menjadi dua dimana hak untuk tidak 

mempublikasikan ke media dan hak untuk menolak penyitaan oleh penyidik.  

Menurut Perspektif siyasah dusturiyah sendiri terkait masalah bentuk hak 

perlindungan kerahasiaan dokumen telah diatur dalam hukum Islam meskipun 

memang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit mengenai aturan tentang 

                                                           
 

4
Yandi Ada‟ (36 Tahun), Advokat Kantor Ab Law Firm, Wawancara, Makasssar, 1 

September 2023. 
 

5
Aldin (57 Tahun), Direktur Kantor Advokat Ab Law Firm, Wawancara, Makasssar, 1 

September 2023 
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kerahasiaan dokumen tetapi islam sangat menjunjung tinggi jaminan privasi 

seseorang di mana kerahasiaan dokumen milik klien menjadi salah satunya 

C. Jenis dokumen yang menjadi hak advokat dalam perlindungan kerahasiaan 

Jenis dokumen yang menjadi hak advokat dalam perlindungan kerahasiaan 

pada saat ini masih menjadi perdebatan tapi Direktur Kantor Ab Law Firm Drs. 

H. Aldin Bulen SH. M.H Menjelaskan bahwa: 

 

“Sebenarnya pasal 19 UU Advokat tidak secara rinci menjelaskan tentang 

seperti apa jenis dokumen yang mendapat hak perlindungan 

kerahasiaan,jadi untuk mengetahuinya kita bisa melihat terlebih dulu 

dengan pasal tentang penyitaan dokumen oleh penyidik yaitu pasal 39 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga kita dapat 

membedakan dokumen yang dapat di lakukan penyitaan dan dokumen 

yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan.” (Wawancara Jumat 1 

September 2023).
6
 

 

Penjelasan di atas menekankan tentang Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) sebagai patokan dalam menentukan jenis dokumen yang 

memiliki hak perlindungan kerahasian oleh Advokat dimana pasal 39 KUHAP itu 

sendiri berbunyi: 

(1). Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau    

 sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian diduga 

 diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 

                                                           
 

6
Aldin ( 57 Tahun), Direktur Kantor Advokat Ab Law Firm, Wawaancara, Makassar, 1 

September 2023. 
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c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan  

tindak pidana. 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana. 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

 pidana yang dilakukan. 

(2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 

padat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 

perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
7
  

Pendapat lain dari Advokat di kantor Ab Law Firm yaitu Basri S.H. M.H. 

juga menjelaskan bahwa : 

 

“Pada dasarnya dokumen yang tidak dapat dilakukan penyitaan atau yang 

dilindungi kerahasiaannya itu adalah dokumen yang telah diserahkan 

kepada Advokat guna kepentingan pembelaan klien itu sendiri, dimana 

informasi yang didapatkan atau diberitahukan oleh klien wajib untuk 

dirahasiaakan oleh advokat apabila itu berguna untuk pembelaan klien 

nantinya dengan catatan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen 

yang memiliki keterlibatan langsung hanya berupa elemen pendukung 

pembelaan.hal seperti ini juga sudah didukung oleh pasal 43 

KUHAP”(Wawancara Jumat 1 September 2023).
8
 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa agar menjaga 

hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien itu di dukung oleh pasal 43 

KUHAP yang menyatakan bahwa: 

                                                           
 

7
Republik Indonesia,”Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” dalam  Himpunan tiga 

kitab utama undang-undang hukum indonesia, (Jakarta :Grasindo, 2019), h. 456 
 

8
Basri (37 Tahun), Advokat  di Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 September 

2023 
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“Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut 

undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut 

rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas 

izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang 

menentukan lain.”
9
 

Menarik dari pernyataan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jenis dokumen yang memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan adalah 

dokumen yang telah di serahkan pada advokat dan tidak memiliki keterlibatan 

langsung terhadap kasus pidana yang sedang di bela oleh advokat melainkan 

adalah dokumen pendukung pembelaan klien saja dan untuk dokumen yang 

memiliki hak perlindungan kerahasiaan hanya dapat disita dengan persetujuan 

oleh ketua pengadilan setempat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut juga dapat diketahui bahwa dokumen 

yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan itu sendiri menurut perspektif 

siyasah dusturiyah meskipun tidak pernah dijelaskan secara eksplisit hanya saja 

bila melihat pada pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa segala 

hak dan aturan yang telah disahkan oleh negara dijamin haknya untuk dijaga 

kerahasiaannya karena telah dibahas pada siyasah dusturiyah sebagai hak yang 

telah diciptakan pemerintah untuk menggaungkan asas keadilan,dimana dalam 

Islam peraturan yang telah dibentuk dalam sebuah negara wajib dipatuhi. 

D. Pelaksanaan Perlindungan Kerahasian Dokumen Milik Klien  

Pada pelaksanaan perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien di 

lapangan, kita harus mengetahui dulu seperti apa faktor yang mempengaruhi 

                                                           
 

9
Republik Indonesia, “Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ”, dalam kitab hukum 

Pasal 43 
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penegakan hukum pada objek pelaksanaannya. Advokat di kantor Ab Law Firm 

yaitu Basri S.H., M.H menjelaskan bahwa: 

 

“Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum, menurut saya setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. 

Ketiga faktor tersebut adalah substansi, struktur, dan budaya hukum 

(culture). Substansi yang saya maksud adalah ketentuan terkait dengan 

dokumen rahasia klien yang terdapat dalam pasal 19 Undang-undang 

Advokat,Strukturnya adalah Advokat dalam hal ini kami yang menjadi 

rekan di kantor Ab Law Firm. Sedangkan budaya hukum yang saya 

maksud disini adalah sikap Advokat terhadap ketentuan terkait hak dan 

kewajiban menjaga rahasia klien itu sendiri.” (Wawancara Jumat 1 

September 2023).
10

 

 

Berdasarkan penjelasan Tersebut dapat diketahui bahwa 3 faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya hukum yang ada di Indonesia 

sifatnya dari setiap Advokat dan Substansi hukum yang mendasari penegakan 

hukum itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut Advokat yang berkantor di 

Ab Law Firm dianggap sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Kamaruddin S.H M.H. mengatakan: 

 

“Secara substansi,kami sudah melakukan hak kami dalam perlindungan 

kerahasiaan dokumen milik klien karena memang sudah tercantum dalam 

Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Meskipun terkait 

dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada penjelasan 

secara jelas. Sehingga Advokat membuat penafsiran sendiri terkait dengan 

rahasia klien. Namun, kami sebagai advokat yang menjadi bagian penegak 

hukum sudah merasa melaksanakan ketentuan tersebut.” (Wawancara 

Jumat 1 September 2023).
11

 

 

                                                           
 

10
Basri (37 Tahun), Advokat Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 September 

2023. 
 11Kamarudiin  (45 Tahun), Direktur Kantor Advokat Ab Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 

September 2023 
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Meskipun Advokat di kantor Ab Law Firm sudah merasa menjalankan 

hak perlindungan kerahasiaan dokumen itu sebdiri pada realitasnya menunjukan, 

tidak jarang hak seorang Advokat untuk merahasiakan dokumen rahasia milik 

klien sering dihadapkan hambatan. Hal ini di ungkapkan oleh Yandi Ada”, S.H., 

M.H: 

 

“Kami seringkali dalam praktiknya terjadi pertentangan antara hak 

advokat atas perlindungan terhadap dokumen milik klien melawan 

kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Keadaan ini dapat 

memicu ketegangan antara penyidik polri dan advokat yang semestinya 

tidak terjadi karena sebenarnya kedua institusi ini sama-sama bertujuan 

untuk menegakkan hukum dan keadilan.” (Wawancara Jumat 1 September 

2023).
12

 

 

Meski memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan 

tetapi Advokat dari kantor Ab Law Firm tetap teguh pada pandangan bahwa 

kode etik tetap harus terus ditegakkan. Direktur kantor Ab law firm Drs. H. 

Aldin S.H M.H mengatakan bahwa: 

 

 

“Walaupun dimungkinkan terjadi pertentangan hak antara advokat dan 

penyidik namun kita pasti akan selalu bisa mengambil jalan tengah 

mungkin dengan menjelaskan tentang dasar hukum masing-masing, 

mungkin dengan menjelaskan beberapa dokumen yang memang tidak 

dapat disita dengan berdasar pasal 43 KUHAP sehingga menemui titik 

terang dalam penentuan dokumen yang dapat di lakukan penyitaan dan 

yang memiliki hak perlindungan.” (Wawancara Jumat 1 September 

2023).
13

 

 

                                                           
 

12
Yandi Ada‟ (45 Tahun), Advokat Kantor AB Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 

September 2023. 
 

13
Aldin (57 Tahun), Direktur Kantor Advokat AB Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 

September 2023. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan hak advokat dalam perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien 

dilapangan tidak selamanya berjalan lurus tetapi bila kita mengetahui dasar 

hukum yang mendukung hak Advokat tersebut maka halangan dalam penegakan 

hak tersebut bisa di minimalisir dengan menentukan dokumen yang memiliki 

hak perlindungan dan yang tidak memiliki hak perlindungan 

Berdasarkan penjelasan tersebut juga dapat di ketauhi bahwa pelaksanaan 

hak Advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dalam pandangan 

siyasah dusturiyah sendiri dirasa sudah sesuai karena terdapat kesamaan tugas, 

fungsi dan wewenangnya dengan konsep pemberi jasa bantuan hukum dalam 

Islam, yang meliputi wakalah, hakam, mufti dan musalih alaih yang mana empat 

kategori profesi tersebut memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan Advokat.dimana profesi tersebut harus mengupayakan yang 

terbaik pada jasa bantuan hukum yang mereka tawarkan dan sesuai dengan kode 

etik yang mereka miliki.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN  

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Ada dua bentuk hak advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen 

klien,yang pertama adalah hak menyimpan dan tidak mempublikasikan 

dokumen klien kepada media hak ini berfungsi untuk menjaga privasi 

dokumen yang telah diberikan oleh klien dan hak menyimpan dan 

menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik hak ini berfungsi 

untuk merahasiakan dokumen pendukung untuk pembelaan klien. Hak 

Advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik klien 

merupakan hak yang telah diberikan undang-undang kepada advokat 

untuk menegakkan keadilan dan tidak terpengaruh dengan institusi yang 

lain. Menurut Perspektif siyasah dusturiyah sendiri terkait masalah 

bentuk hak perlindungan kerahasiaan dokumen telah diatur dalam 

hukum Islam meskipun memang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit 

mengenai aturan tentang kerahasiaan dokumen tetapi islam sangat 

menjunjung tinggi jaminan privasi seseorang di mana kerahasiaan 

dokumen milik klien menjadi salah satunya. 

2. Dokumen Adalah segala sesuatu yang berwujud dan berisi informasi 

serta memiliki tujuan penggunaan.Semua dokumen yang bersifat 

sebagai dokumen pendukung pembelaan yang telah di serahkan kepada 

advokat mendapatkan hak perlindungan kerahasiaan oleh Undang-

undang Republik indonesia no 18 tahun 2003 tentang advokat dan 
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segala penyitaan yang akan dilakukan harus melewati keputusan 

pengadilan setempat.Menurut perspektif siyasah dusturiyah sendiri 

meskipun dokumen tidak pernah dijelaskan secara eksplisit hanya saja 

bila melihat pada pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

segala hak dan aturan yang telah disahkan oleh negara dijamin haknya 

untuk dijaga kerahasiaannya karena telah dibahas pada siyasah 

dusturiyah sebagai hak yang telah diciptakan pemerintah untuk 

menggaungkan asas keadilan,dimana dalam Islam peraturan yang telah 

dibentuk dalam sebuah negara wajib dipatuhi. 

3. Advokat pada substansinya telah melakukan dan menjalankan hak 

perlindungan kerahasiaan dilapangan meskipun masih sering terjadi 

percekcokan antara advokat dan penyidik terkait dokumen mana yg 

memiliki hak perlindungan dan hak penyitaan tetapi dengan 

menentukan lebih awal mengenai dokumen yang memiliki dan tidak 

memiliki hak perlindungan kerahasiaan hal tersebut dapat dihindari. 

Kewenangan Advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien 

dalam perspektif siyassah dusturiyah dirasa sudah sesuai karena terdapat 

kesamaan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan konsep pemberi jasa 

bantuan hukum dalam Islam, yang meliputi wakalah, hakam, mufti dan 

musalih alaih yang mana empat kategori profesi tersebut memiliki 

kesamaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan advokat. 

Keempat ulama madzhab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum 

itu sejajar dengan penegak hukum lainnya meskipun berada diluar 
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lembaga peradilan sehingga segala aspek hak dan kewajibannya di 

anggap telah sesuai dengat syariat islam. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian kembali terhadap 

undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dikarenakan  

beberapa kewenangan advokat didalamnya kurang signifikan dan belum 

secara jelas disebutkan sehingga sering muncul multi tafsir di dalam nya 

2. Seharusnya ada penalaran dalam undang undang untuk kejelasan setiap 

dokumen yang dapat dan tidak dapat di lakukan penyitaan agar setiap 

hak dan wewenang setiap penegak hukum tidak saling bertentangan. 
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