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KATA PENGANTAR

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu 

wa Ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-

Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan 

seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur, 

saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan 

dalam penerbitan buku “Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber” ini. 

 

Perkembangan ilmu hukum saat ini semakin pesat, terutama 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu 

dampak nyata dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya 

berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan dunia 

maya atau cybercrime. Untuk merespons tantangan tersebut, dunia 

hukum perlu beradaptasi dengan memperluas cakupan kajiannya, salah 

satunya melalui penyusunan pedoman yang dapat menjawab persoalan 

hukum pidana di era digital. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi 

kebutuhan tersebut, khususnya bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan 

akademisi. 

 

Buku “Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber” ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

hukum acara pidana dan bagaimana hukum mengatur kejahatan di dunia 

maya. Hukum acara pidana sebagai salah satu cabang hukum yang 

penting menjadi fondasi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. 
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Dalam buku ini, penulis juga memberikan analisis mendalam tentang 

bagaimana proses hukum pidana dapat diterapkan dalam kasus-kasus 

cybercrime yang terus berkembang. 

 

Cybercrime tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, 

tetapi juga merambah ke aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai aspek pidana cyber dalam buku ini sangat relevan 

dan dibutuhkan, baik oleh kalangan akademis maupun praktisi hukum. 

Prodi Hukum Pidana Islam di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 

pun sangat mendukung hadirnya buku ini, karena selain memberikan 

wawasan hukum pidana konvensional, buku ini juga membahas 

bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjawab problema 

kejahatan digital. 

 

Seiring dengan tantangan kejahatan yang semakin kompleks, 

terutama kejahatan berbasis teknologi, diperlukan sumber daya manusia 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam 

mengembangkan kapasitas tersebut, terutama bagi para mahasiswa 

hukum dan hukum pidana Islam. Penguasaan terhadap hukum pidana 

cyber akan memperkaya wawasan mereka dan mempersiapkan mereka 

dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di dunia kerja nantinya. 

 

Saya juga berharap bahwa buku ini dapat memfasilitasi diskusi-

diskusi ilmiah di kalangan akademisi dan praktisi hukum, serta 

memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum di Indonesia. 

Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap hukum acara pidana 

dan pidana cyber, buku ini dapat menjadi acuan bagi siapa saja yang 
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ingin memperdalam pemahaman mereka tentang kejahatan di dunia 

maya dan bagaimana hukum berperan dalam menegakkan keadilan. 

Prodi Hukum Pidana Islam di STAIN Teungku Dirundeng 

Meulaboh selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan 

keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berhubungan dengan 

tantangan kontemporer seperti pidana cyber. Buku ini adalah salah satu 

langkah konkret dalam mewujudkan komitmen tersebut, dan saya 

berharap kehadiran buku ini dapat mendorong pengembangan kajian-

kajian lebih lanjut dalam bidang hukum cyber, baik dari perspektif 

hukum nasional maupun Hukum Islam. 

 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembacanya dan menjadi amal jariyah bagi 

penulis serta semua yang terlibat dalam penerbitannya. Harapan kami, 

buku ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan 

hukum di Indonesia dan dunia global. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Meulaboh, Oktober 2024   

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh   

 

 

Dr. H. Syamsuar, M.Ag   
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BAB I

PENDAHULUAN

 

 

Di sistem peradilan suatu negara, Hukum Acara Pidana 

menduduki peran sentral sebagai panduan dalam menjalankan proses 

penegakan hukum terhadap tindak pidana. Sebagai seperangkat norma 

dan aturan, Hukum Acara Pidana membentuk dasar bagi pelaksanaan 

keadilan, mulai dari fase awal penyelidikan hingga tahapan pelaksanaan 

putusan pengadilan. Pengertian mendalam terhadap konsep ini bukan 

sekadar wewenang para ahli hukum, melainkan juga menjadi hak dan 

kewajiban setiap individu dalam sebuah masyarakat yang beradab.  

 

A. Pengertian Hukum Acara Pidana  

 

Sejarah dan asal usul hukum acara pidana mengungkapkan 

evolusi sistem hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam 

konteks pidana. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke masa prasejarah, 

ketika masyarakat pertama kali mengembangkan norma dan aturan 

untuk mengatur perilaku manusia. Pada awalnya, penegakan hukum 

lebih bersifat adat dan didasarkan pada tradisi lisan yang diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Pertumbuhan dan kompleksitas 

masyarakat seiring waktu mengakibatkan kebutuhan akan sistem hukum 

yang lebih terorganisir. Pada periode kuno, peradilan mulai muncul 

sebagai lembaga formal untuk menyelesaikan perselisihan. 

Mesopotamia dan Yurisdiksi Hukum Hammurabi menjadi salah satu 

contoh awal dari kode hukum tertulis yang mengatur kehidupan sosial 



2 Hukum Acara Pidana 

dan pidana. Bangsa Romawi juga memberikan kontribusi signifikan 

melalui pengembangan sistem hukum praetorian dan edisi resmi Corpus 

Juris Civilis. 

Selama Abad Pertengahan, sistem hukum pidana di Eropa 

dipengaruhi oleh Hukum Kanon dan prinsip-prinsip hukum yang 

terinspirasi dari ajaran agama. Proses pengadilan dan penyelidikan 

menjadi semakin terstruktur, dan undang-undang pidana tertulis mulai 

muncul, seperti Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae 

yang ditulis oleh Glanvill di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ke-19, 

perkembangan hukum acara pidana semakin terpusat pada perlindungan 

hak individu dan keadilan. Pengaruh gerakan pencerahan dan Revolusi 

Prancis membawa perubahan dalam pendekatan terhadap penegakan 

hukum. Konsep praduga tak bersalah dan kebebasan pribadi menjadi 

landasan sistem hukum pidana modern. 

Abad ke-20 menjadi era signifikan dalam evolusi hukum acara 

pidana. Berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Eropa tentang 

Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia Amerika Serikat 

menetapkan standar global untuk perlindungan hak individu dalam 

konteks pidana. Penggunaan teknologi, termasuk metode penyelidikan 

forensik dan penggunaan bukti ilmiah, semakin mengubah cara 

penegakan hukum beroperasi. Hari ini, hukum acara pidana terus 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan 

dalam masyarakat global. Globalisasi dan tantangan baru, seperti 

kejahatan siber, telah mendorong reformasi dan kajian kembali terhadap 

prosedur hukum acara pidana untuk menjaga relevansinya dalam 

menghadapi masa depan yang dinamis. Sejarah hukum acara pidana 

mencerminkan perjalanan panjang dalam membentuk fondasi yang kuat 

untuk penegakan hukum yang adil dan efektif. 
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Hukum Acara Pidana mengacu pada seperangkat norma dan 

aturan yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum dalam menanggapi 

tindak pidana. Hukum Acara Pidana membentuk landasan bagi proses 

penegakan hukum, mulai dari fase penyelidikan hingga eksekusi putusan 

pengadilan. Pentingnya pemahaman konsep ini terletak pada upaya 

memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan keadilan dan 

menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana. 

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie (2008), mantan Ketua Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, hukum acara pidana adalah kumpulan 

aturan hukum yang mengatur tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur 

penuntutan, persidangan, dan eksekusi dalam penanganan perkara 

pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum, keadilan, dan kebenaran dalam penanganan perkara pidana. 

Hukum acara pidana adalah cabang dari hukum pidana yang 

mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum acara 

pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa dan mengatur 

jalannya persidangan, dimana dalam persidangan tersebut hakim harus 

berusaha untuk mencapai kebenaran materiil (Prof. Satjipto Rahardjo, 

2010). Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara 

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap 

perkara pidana. Hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak-hak terdakwa dalam 

setiap tahapan penegakan hukum (Prof. Sri Soemantri Martosoewignyo, 

2005). Beberapa elemen kunci dalam pengertian Hukum Acara Pidana 

melibatkan: 

 

1. Prosedur Pelaksanaan Hukum 

Prosedur Pelaksanaan Hukum dalam Hukum Acara Pidana 

membentuk kerangka langkah-langkah yang harus diikuti untuk 
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menegakkan hukum terhadap tindak pidana. Menurut Prof. Dr. Achmad 

Ali (2015), seorang ahli hukum pidana, memberikan pandangan tentang 

pentingnya kejelasan prosedur dalam Hukum Acara Pidana. Ia 

menyoroti perlunya perlindungan hak asasi manusia, kejelasan tata cara 

penyidikan, dan perlunya revisi undang-undang sesuai dengan dinamika 

sosial. Dalam suatu yurisdiksi, proses ini dimulai dengan penyelidikan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini, pihak 

berwajib melakukan pengumpulan bukti, interogasi saksi, dan analisis 

terhadap informasi yang relevan. Proses penyelidikan bertujuan untuk 

memperoleh bukti yang cukup untuk menentukan apakah pelanggaran 

hukum telah terjadi. Setelah penyelidikan selesai, jaksa penuntut umum 

memiliki peran untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk 

diadili di pengadilan. Jika keputusan untuk menuntut diambil, maka 

proses penuntutan dimulai dengan memberikan pemberitahuan resmi 

kepada terdakwa tentang dakwaan yang dihadapkan kepadanya. 

Selanjutnya, sidang pengadilan menjadi panggung di mana terdakwa dan 

jaksa penuntut umum menyampaikan argumen dan bukti masing-

masing. 

Hakim, sebagai arbiter yang netral, berperan kunci dalam 

memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil. Pihak-

pihak yang terlibat memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan 

kontraargumen. Setelah semua bukti diajukan dan argumen 

disampaikan, hakim mengambil keputusan berdasarkan hukum yang 

berlaku. Putusan hakim dapat mencakup vonis bersalah atau tidak 

bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, tahapan hukuman 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang 

merasa tidak puas dengan putusan dapat melakukan upaya hukum lebih 

lanjut seperti banding atau kasasi, tergantung pada sistem peradilan yang 

berlaku di yurisdiksi tersebut. Keseluruhan proses ini dirancang untuk 
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memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan dari awal hingga 

akhir. 

 

2. Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia menjadi unsur penting dalam konteks 

Hukum Acara Pidana, menggaransi bahwa proses peradilan pidana 

melibatkan perlindungan hak-hak dasar setiap individu yang terlibat. 

Hak asasi manusia ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti hak untuk 

diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, hak untuk 

memiliki pembelaan, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan 

secara sewenang-wenang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali (2019), 

seorang akademisi dan praktisi hukum, berpendapat bahwa HAM harus 

menjadi pijakan dasar dalam peradilan pidana. Ini mencakup hak atas 

proses yang adil, penghormatan terhadap privasi, dan keadilan dalam 

penegakan hukum. Beliau juga menyoroti pentingnya keseimbangan 

antara keamanan masyarakat dan hak asasi individu. Dalam konteks 

Hukum Acara Pidana, hak untuk diperlakukan secara adil mencakup hak 

untuk mendapatkan informasi tentang dakwaan yang dihadapi, hak untuk 

memberikan pembelaan, dan hak untuk mendapat waktu yang cukup 

untuk mempersiapkan pembelaan. Selain itu, hak untuk memiliki 

pembelaan mencakup hak untuk didampingi oleh seorang pengacara atau 

pembela hukum yang akan membantu dan mewakili terdakwa selama 

proses peradilan. 

Perlindungan hak asasi manusia juga melibatkan upaya untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Hak 

untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang 

menegaskan bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, memiliki hak 

untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat atau 

kejam selama penyelidikan, penangkapan, atau penahanan. Dengan 
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memastikan penghormatan hak asasi manusia, Hukum Acara Pidana 

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum 

tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap individu yang terlibat dalam 

proses hukum diperlakukan dengan adil dan menghormati hak-hak 

dasarnya. Konsep ini senantiasa mencerminkan komitmen terhadap 

prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang bersifat melintasi batas-

batas yurisdiksi dan menjunjung tinggi martabat setiap individu di mata 

hukum. 

 

3. Keadilan dan Kesetaraan 

Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan membentuk pondasi 

utama dalam Hukum Acara Pidana, menekankan pentingnya perlakuan 

yang adil dan setara terhadap setiap individu, tanpa memandang status 

sosial atau ekonomi. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, keadilan 

mencerminkan tujuan untuk menjamin bahwa setiap proses peradilan 

dilakukan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan norma-norma 

hukum yang berlaku. Rawls, dalam karyanya "A Theory of Justice" 

(1971), menekankan pentingnya keadilan sosial dan prinsip-prinsip 

keadilan yang harus diikuti dalam pembentukan hukum dan institusi 

masyarakat. Ia berpendapat bahwa setiap aspek dari masyarakat, 

termasuk hukum acara pidana, harus dirancang untuk memberikan 

manfaat yang setara kepada semua individu. Keadilan dalam Hukum 

Acara Pidana mencakup hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan, 

mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, dan 

mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan. Hak ini mencerminkan 

keyakinan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama 

terhadap proses peradilan dan memiliki kesempatan untuk membela diri 

tanpa diskriminasi. 
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Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa di mata hukum, setiap 

individu memiliki nilainya sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Ini berarti 

bahwa setiap orang, terlepas dari posisinya dalam masyarakat, memiliki 

hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem 

peradilan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan 

kesetaraan, Hukum Acara Pidana berupaya memastikan bahwa 

penegakan hukum tidak hanya menjadi mekanisme untuk menindak 

pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi hak-

hak individu. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ini berperan penting 

dalam membentuk sistem peradilan yang adil, transparan, dan responsif 

terhadap kebutuhan setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. 

 

4. Peran Pengadilan 

Peran pengadilan dalam Hukum Acara Pidana sangat sentral, 

menetapkan fondasi bagi penanganan perkara pidana dari mulai proses 

persidangan hingga eksekusi putusan. Pengadilan berperan sebagai 

lembaga netral yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses 

peradilan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku. Menurut Profesor Carol S. Steiker (2014) dalam 

artikelnya "Criminal Law and the Regulation of Vice" menyuarakan 

pandangan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan 

batas kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa penegakan hukum 

tidak melanggar hak-hak individu. Proses persidangan menjadi bagian 

kunci dari peran pengadilan. Di sinilah terdakwa dan jaksa penuntut 

umum menyampaikan argumen dan bukti di hadapan hakim. Pengadilan 

memiliki tugas untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung 

secara adil, memberikan peluang yang setara kepada kedua belah pihak 

untuk menyampaikan kasus, dan menerapkan hukum dengan keadilan. 
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Penilaian bukti menjadi tanggung jawab hakim dalam 

pengadilan. Hakim harus memutuskan keberatannya dan kekuatan bukti 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan pemahaman 

mendalam terhadap hukum yang berlaku dan kemampuan untuk 

menyimpulkan apakah bukti yang diajukan dapat diterima atau tidak. 

Pengambilan keputusan akhir juga menjadi tanggung jawab pengadilan. 

Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpulkan apakah terdakwa 

bersalah atau tidak bersalah berdasarkan hukum dan bukti yang diajukan 

selama persidangan. Putusan ini mencakup vonis, yang mencerminkan 

hukuman yang akan diberikan jika terdakwa dinyatakan bersalah. 

 

B. Pentingnya Pemahaman Hukum Acara Pidana 

 

Pentingnya pemahaman Hukum Acara Pidana tidak dapat 

diabaikan dalam konteks sistem hukum suatu negara. Pemahaman yang 

baik terhadap konsep ini memiliki dampak yang luas dan signifikan, 

tidak hanya terbatas pada lingkup para ahli hukum, tetapi juga pada 

seluruh masyarakat. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2005), 

"Pemahaman Hukum Acara Pidana merupakan pondasi utama bagi 

keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara. Tanpa pemahaman 

yang baik, risiko kehilangan keadilan dalam proses peradilan kriminal 

sangat besar. Oleh karena itu, setiap praktisi hukum dan aparat penegak 

hukum harus memiliki pemahaman mendalam terhadap Hukum Acara 

Pidana guna melindungi hak asasi individu dan menjaga keberlanjutan 

keadilan." Beberapa aspek penting dari pemahaman Hukum Acara 

Pidana melibatkan: 
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1. Perlindungan Hak Individu 

Perlindungan hak individu adalah prinsip kunci yang tercermin 

dalam Hukum Acara Pidana. Pemahaman mendalam terhadap Hukum 

Acara Pidana menjadi fondasi utama dalam menjaga hak asasi manusia 

setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Mekanisme yang 

diatur oleh Hukum Acara Pidana, seperti penangkapan, penahanan, dan 

persidangan, dirancang dengan tujuan utama memastikan bahwa hak-

hak dasar individu dihormati dan dilindungi. Jerome Hall (1952), Dalam 

karyanya yang terkenal "General Principles of Criminal Law," Hall 

menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam proses hukum 

pidana. Ia menyatakan bahwa hak individu harus dijaga dengan cermat 

selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan untuk memastikan 

keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak 

hukum. Proses penangkapan dalam Hukum Acara Pidana harus 

dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan. Setiap individu yang ditangkap memiliki hak untuk 

diberitahu secara jelas dan rinci mengenai alasan penangkapannya serta 

hak-haknya selama penangkapan. 

Selama proses penahanan, perlindungan hak individu termasuk 

hak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan adil. Hukum Acara 

Pidana menciptakan kerangka kerja untuk melibatkan proses penahanan 

yang sesuai dengan hukum dan norma-norma hak asasi manusia, dan 

memberikan hak-hak tertentu kepada tahanan, seperti hak untuk 

berkomunikasi dengan keluarga atau pengacara. Pentingnya pemahaman 

Hukum Acara Pidana terutama tercermin dalam proses persidangan. 

Setiap individu memiliki hak untuk didengar dan memperoleh 

pembelaan yang layak. Hak untuk membela diri mencakup hak untuk 

mendapatkan informasi lengkap dan rinci mengenai dakwaan yang 

dihadapi, serta hak untuk memberikan pembelaan tanpa diskriminasi. 
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Hak untuk privasi juga menjadi fokus dalam Hukum Acara 

Pidana. Prosedur peradilan harus memastikan bahwa informasi pribadi 

individu tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa alasan yang jelas 

dan sah. Privasi dihormati sebagai bagian integral dari hak asasi manusia 

dan dijamin melalui mekanisme perlindungan yang diatur oleh Hukum 

Acara Pidana. Hukum Acara Pidana bukan hanya menjadi sarana untuk 

menegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi dan 

menghormati hak-hak individu, menciptakan fondasi bagi proses hukum 

yang adil dan mengakui martabat setiap individu di mata hukum. 

 

2. Keadilan dan Kesetaraan di Mata Hukum 

Konsep keadilan dan kesetaraan menjadi pilar utama yang 

membentuk landasan Hukum Acara Pidana. Pemahaman yang cermat 

terhadap aturan dan prosedur di dalamnya memastikan bahwa setiap 

individu, tanpa pandang bulu, diperlakukan secara adil di mata hukum. 

Keadilan, dalam konteks Hukum Acara Pidana, merujuk pada prinsip 

bahwa setiap proses peradilan harus mencerminkan keseimbangan dan 

keadilan, tanpa adanya bias atau ketidaksetaraan. Proses peradilan yang 

adil melibatkan hak setiap individu untuk diberi tahu secara jelas 

mengenai dakwaan yang dihadapinya, hak untuk mempertahankan diri, 

dan hak untuk mendapatkan keputusan yang berdasarkan bukti dan 

hukum yang relevan. Prinsip ini memberikan dasar untuk mencegah 

ketidaksetaraan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses 

yang sama terhadap keadilan di mata hukum. Menurut Profesor David 

Feldman (2018), keadilan dalam hukum acara pidana mencakup aspek-

aspek seperti perlindungan hak-hak individu, proses yang adil, dan 

penegakan hukum yang efektif. Kesetaraan di mata hukum berarti bahwa 

setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, 

memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini, 
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menurutnya, harus terwujud dalam seluruh tahapan proses hukum acara 

pidana. 

Kesetaraan dalam Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa 

setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar 

belakang lainnya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. 

Kesetaraan ini diwujudkan dalam perlakuan yang sama di seluruh proses 

peradilan, mulai dari penangkapan hingga persidangan dan eksekusi 

putusan. Prinsip ini membantu mencegah diskriminasi dan menjamin 

bahwa hukum dijalankan dengan adil bagi semua individu. Keadilan dan 

kesetaraan, sebagai konsep sentral dalam Hukum Acara Pidana, berperan 

penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Memastikan bahwa 

proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum 

tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan 

memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan yang fundamental.  

 

3. Keterlibatan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam konteks 

Hukum Acara Pidana, di mana pemahaman masyarakat terhadap sistem 

hukum memungkinkan partisipasi yang lebih baik dalam proses 

peradilan. Pemahaman yang kuat terhadap Hukum Acara Pidana 

memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui hak-hak dan 

memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana. Dengan memiliki 

pemahaman yang baik terkait Hukum Acara Pidana, masyarakat dapat 

lebih aktif terlibat dalam proses hukum, dapat memahami hak-hak 

sebagai warga negara, termasuk hak untuk didengar dan hak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum. Pemahaman ini memungkinkan 

masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses peradilan dengan 

lebih percaya diri, baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa. Profesor 
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Julian V. Roberts (2018), berpendapat bahwa transparansi dalam sistem 

peradilan pidana, termasuk melibatkan masyarakat, dapat membantu 

meningkatkan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap 

proses peradilan. 

Pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Acara Pidana 

memungkinkan untuk memberikan dukungan atau kritik yang lebih 

bermakna terhadap sistem peradilan. Masyarakat yang terinformasi 

dapat memahami apakah keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip-

prinsip keadilan dan kesetaraan, serta apakah proses hukum tersebut 

dijalankan secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat 

dalam pemahaman Hukum Acara Pidana juga dapat menciptakan 

kesadaran tentang pentingnya aturan hukum dalam menjaga ketertiban 

dan keadilan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya 

membantu menciptakan pemahaman kolektif tentang proses hukum, 

tetapi juga dapat menjadi dorongan bagi perubahan atau reformasi jika 

diperlukan. 

 

4. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum 

Pemahaman Hukum Acara Pidana oleh masyarakat tidak hanya 

penting untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih baik dalam proses 

hukum, tetapi juga memiliki peran krusial dalam membangun dan 

mempertahankan kepercayaan terhadap sistem hukum secara 

keseluruhan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup 

mengenai bagaimana Hukum Acara Pidana berfungsi, lebih mungkin 

untuk percaya bahwa proses peradilan pidana dilakukan dengan 

transparan, adil, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. 

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tidak dapat 

diabaikan. Kepercayaan ini menciptakan fondasi bagi keberhasilan dan 

integritas sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat percaya bahwa 
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pengadilan mengoperasikan dengan keadilan dan kesetaraan, cenderung 

lebih mematuhi hukum, lebih mungkin untuk melibatkan diri dalam 

proses hukum, dan lebih siap untuk menerima putusan pengadilan. 

Menurut Prof. Lawrence W. Sherman (2017), kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum memiliki dampak langsung pada tingkat 

kepatuhan terhadap hukum. Dalam penelitiannya, Sherman menyoroti 

pentingnya mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam 

upaya penegakan hukum. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya 

tergantung pada efisiensi dan efektivitasnya, tetapi juga pada sejauh 

mana masyarakat merasa bahwa sistem tersebut adil dan dapat dipercaya. 

Pemahaman yang baik terhadap Hukum Acara Pidana 

memungkinkan masyarakat untuk mengukur apakah proses peradilan 

dilakukan dengan akurat, tanpa diskriminasi, dan dengan penuh 

tanggung jawab. Jika masyarakat merasa bahwa hak-haknya dihormati 

dan bahwa pengadilan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

yang adil, ini dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum. 

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, juga dapat muncul 

perasaan rasa keadilan, yang mendukung stabilitas dan kesejahteraan 

sosial. Sebaliknya, jika terjadi ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, 

hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan merongrong fondasi 

demokrasi. 

 

5. Pencegahan Kesalahan Hukum 

Pemahaman Hukum Acara Pidana oleh para penegak hukum, 

jaksa, dan advokat memegang peran krusial dalam mencegah terjadinya 

kesalahan prosedural yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. 

Pengetahuan yang mendalam tentang aturan-aturan dalam Hukum Acara 

Pidana menjadi landasan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

hak individu dan memastikan berlangsungnya keadilan yang 
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berkelanjutan. Prof. Dr. Yoyok Suyoto, SH, MH (2019) menekankan 

pentingnya pelatihan dan pendidikan yang kontinu bagi aparat penegak 

hukum untuk meminimalkan risiko kesalahan hukum dalam proses 

hukum acara pidana. Dalam pandangannya, pengetahuan yang terus 

diperbarui tentang perubahan undang-undang dan teknologi forensik 

merupakan kunci untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan 

pihak yang bersangkutan. Para penegak hukum, termasuk polisi dan 

penyidik, perlu memahami dengan baik prosedur yang diatur oleh 

Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan tugas dengan benar dan tanpa 

melanggar hak-hak individu. Misalnya, pemahaman yang baik tentang 

prosedur penangkapan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan bukti 

menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau 

pelanggaran hak selama penyelidikan. 

Jaksa, sebagai pihak yang menentukan untuk menuntut atau 

tidak, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang Hukum Acara 

Pidana untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi standar 

hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik akan aturan mengenai 

penuntutan, hak terdakwa, dan prosedur persidangan membantu 

mencegah kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan keberlanjutan 

keadilan. Sementara itu, advokat atau pembela hukum juga perlu 

memahami Hukum Acara Pidana agar dapat memberikan pembelaan 

yang efektif bagi kliennya. Pengetahuan mendalam tentang hak-hak 

terdakwa, prosedur banding, dan mekanisme hukum lainnya membantu 

mencegah terjadinya ketidakadilan selama persidangan. 

 

6. Adaptasi terhadap Perubahan Zaman 

Di era perubahan teknologi dan dinamika perkembangan 

masyarakat, pemahaman Hukum Acara Pidana menjadi suatu keharusan 

untuk dapat mengakomodasi perubahan zaman. Konsep Hukum Acara 
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Pidana harus terus disesuaikan agar dapat menanggapi perkembangan 

teknologi dan tantangan hukum baru yang muncul seiring berjalannya 

waktu. Pemahaman mendalam tentang Hukum Acara Pidana menjadi 

kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tetap relevan 

dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang. 

Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (2018), seorang ahli hukum acara 

pidana, berpendapat bahwa adaptasi hukum acara pidana harus 

mencakup aspek-aspek seperti digitalisasi, globalisasi, dan perlindungan 

hak asasi manusia. Pemikirannya dapat ditemukan dalam bukunya yang 

berjudul "Hukum Acara Pidana" (2018). Perkembangan teknologi, 

seperti penggunaan bukti digital dan informasi elektronik, menuntut 

adaptasi dalam Hukum Acara Pidana. Pemahaman tentang bagaimana 

mengelola bukti elektronik, melibatkan ahli forensik digital, dan 

menjaga integritas bukti digital menjadi bagian integral dari pembaruan 

yang diperlukan dalam Hukum Acara Pidana. Perkembangan ini 

memastikan bahwa proses peradilan pidana dapat tetap mengakomodasi 

bukti yang berasal dari lingkungan digital. 

Tantangan hukum baru juga muncul seiring dengan perubahan 

sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hukum Acara Pidana perlu 

bersifat dinamis untuk dapat menanggapi perubahan-perubahan ini. 

Pembaruan dalam konsep seperti hak privasi, perlindungan data, dan isu-

isu kemanusiaan modern menjadi bagian integral dari adaptasi Hukum 

Acara Pidana terhadap perubahan zaman. Pemahaman yang terus 

diperbaharui terhadap Hukum Acara Pidana juga penting untuk menjaga 

keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak asasi individu. Oleh 

karena itu, perlunya revisi dan adaptasi terhadap peraturan hukum guna 

memastikan bahwa peradilan pidana tetap memenuhi standar keadilan, 

transparansi, dan keberlanjutan di tengah perubahan zaman yang cepat. 
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BAB II

DASAR HUKUM ACARA PIDANA

 

 

Pada ruang lingkup peradilan pidana suatu negara, Dasar Hukum 

Acara Pidana membentang sebagai fondasi yang kokoh, menentukan 

kerangka hukum yang mengatur seluruh proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana. Merangkum prinsip-prinsip yang mengikat dan 

norma-norma yang mendasari, Dasar Hukum Acara Pidana tidak hanya 

menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan keadilan, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam 

menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan 

perlindungan hak asasi individu. Dalam perjalanan panjang menuju 

keadilan, pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum ini menjadi 

suatu keharusan, menuntun langkah-langkah dari penangkapan hingga 

eksekusi putusan pengadilan. Topik ini bertujuan untuk merinci betapa 

pentingnya memahami Dasar Hukum Acara Pidana dalam mengukir 

jejak keadilan yang kokoh dan merata, menerangi lorong gelap proses 

penegakan hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi 

manusia yang tak terpisahkan dari esensi keadilan. 

 

A. Undang-Undang Dasar 

 

Undang-Undang Dasar (UUD) dalam konteks hukum acara 

pidana mencerminkan evolusi sistem hukum suatu negara, yang pada 

umumnya tercermin dalam perkembangan politik, sosial, dan hukum. 

Seiring berjalannya waktu, setiap negara memiliki perjalanan yang unik 
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dalam membentuk konstitusinya dan, oleh karena itu, UUD yang 

mengatur hukum acara pidana. Pada umumnya, sejarah UUD dalam 

hukum acara pidana mencakup beberapa tahap penting. Pertama, 

mungkin ada dasar-dasar konstitusional awal yang membentuk fondasi 

negara tersebut. Ini bisa berupa piagam, dokumen konstitusional, atau 

serangkaian norma-norma hukum yang mendasari tata cara penegakan 

hukum di tingkat awal sejarah negara tersebut. 

Proses pemberlakuan UUD dalam hukum acara pidana sering 

kali melibatkan perubahan politik atau revolusi yang mengakibatkan 

perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Ini mungkin mencakup 

penentangan terhadap kekuasaan yang berlebihan, tindakan represif, atau 

ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Perkembangan 

berikutnya mungkin melibatkan penyusunan atau revisi konstitusi, yang 

mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum acara pidana. 

Proses ini biasanya melibatkan partisipasi aktif dari para tokoh hukum, 

cendekiawan, dan masyarakat umum yang berusaha untuk menciptakan 

sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis. 

Pada beberapa kasus, adopsi atau amendemen UUD yang 

berkaitan dengan hukum acara pidana dapat terjadi sebagai respons 

terhadap perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, atau tuntutan 

hak asasi manusia. Ini mencerminkan kemampuan UUD untuk 

beradaptasi dengan perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan keadilan yang berkembang. Seiring dengan perjalanan sejarah, 

UUD dalam hukum acara pidana menjadi instrumen hukum yang sangat 

penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu, menetapkan 

prinsip-prinsip penegakan hukum, dan mengatur prosedur peradilan 

pidana. Dengan demikian, pemahaman sejarah dan asal usul UUD 

menjadi esensial dalam konteks hukum acara pidana, karena 
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mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita yang membentuk fondasi sistem 

hukum suatu negara. 

Undang-Undang Dasar (UUD) menjadi pilar utama dalam 

menentukan landasan hukum suatu negara. UUD menetapkan prinsip-

prinsip dasar, nilai-nilai, dan struktur negara, termasuk kerangka hukum 

acara pidana. Pada umumnya, UUD di suatu negara mengatur prinsip-

prinsip dasar yang membentuk sistem hukum negara tersebut. Dalam 

konteks Hukum Acara Pidana, UUD sering kali menjamin hak-hak 

individu, menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam proses hukum, dan 

menegaskan prinsip-prinsip keadilan. Pentingnya UUD dalam Hukum 

Acara Pidana bisa dilihat melalui beberapa aspek: 

a. Perlindungan Hak Asasi Individu: UUD cenderung memberikan 

perlindungan hak asasi individu, termasuk hak-hak yang relevan 

dalam konteks hukum pidana, seperti hak atas persidangan yang 

adil, prinsip praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak disiksa. 

b. Penetapan Kewenangan dan Proses Hukum: UUD menetapkan 

kewenangan dan proses hukum yang harus diikuti dalam 

penegakan hukum pidana. Hal ini mencakup pembagian 

wewenang antara lembaga-lembaga negara, prosedur 

penangkapan, penyelidikan, dan persidangan. 

c. Prinsip-prinsip Dasar Keadilan: UUD biasanya mengandung 

prinsip-prinsip dasar keadilan yang harus diikuti dalam proses 

hukum pidana, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemberian 

hak pembelaan bagi terdakwa. 

 

1. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Undang-Undang Dasar 

Prinsip-prinsip hukum pidana yang diakui dan ditegaskan dalam 

Undang-Undang Dasar (UUD) memiliki peran fundamental dalam 

membentuk dasar hukum bagi penegakan hukum di suatu negara. 
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Sebagai contoh, UUD Indonesia 1945 mencantumkan prinsip-prinsip 

hukum pidana yang menjadi landasan bagi semua aspek penegakan 

hukum. Salah satu prinsip yang diakui adalah praduga tak bersalah, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945. Prinsip ini 

menjamin bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti 

sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hak untuk 

didengar dan membela diri juga merupakan prinsip yang esensial dan 

diakui dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat 3. 

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

mempertahankan diri dan memberikan pembelaan selama proses hukum 

berlangsung. Hal ini mencerminkan asas keadilan dan memberikan 

jaminan bahwa suatu individu tidak hanya mendapatkan kesempatan 

untuk mengemukakan argumennya, tetapi juga diberikan hak untuk 

didengar dengan cermat oleh pihak yang berwenang. Menurut Prof. Dr. 

Jimly Asshiddiqie (2008), seorang pakar konstitusi Indonesia, 

menekankan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana yang terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip 

dasar hak asasi manusia. Ia menyoroti perlunya penegakan hukum 

pidana yang berlandaskan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak 

individu. 

Larangan penyiksaan, yang diamanatkan dalam Pasal 28I Ayat 2 

UUD 1945, menegaskan prinsip hak asasi manusia bahwa setiap 

individu memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara 

yang merendahkan martabatnya. Prinsip ini menunjukkan komitmen 

negara terhadap perlindungan hak asasi individu, bahkan dalam konteks 

penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai 

mendasar hukum pidana yang mengakui pentingnya keadilan, hak asasi 

manusia, dan proses hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini bukan hanya 

bersifat spesifik bagi UUD Indonesia, tetapi sering kali juga ditemukan 
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dalam konstitusi negara lain, menciptakan dasar hukum yang seragam 

untuk penegakan hukum yang etis dan adil di seluruh dunia. Prinsip-

prinsip ini menjadi pedoman dalam menyusun peraturan hukum pidana 

dan mengarahkan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan yang 

sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. 

 

2. Kewenangan Lembaga-Lembaga Peradilan 

Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara mencakup ketentuan 

yang menetapkan kewenangan dan independensi lembaga-lembaga 

peradilan, yang juga mencakup sistem peradilan pidana. Menurut Prof. 

Dr. Yusril Ihza Mahendra (tahun 2018), seorang pakar hukum tata negara 

dan politisi, dalam pandangannya menyatakan bahwa kewenangan 

lembaga-lembaga peradilan haruslah sejalan dengan semangat 

demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga 

peradilan perlu memiliki kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa 

campur tangan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Sebagai contoh, UUD 

Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Konstitusi Amerika, memberikan 

dasar konstitusional yang sangat penting bagi Mahkamah Agung dan 

menjamin independensi yudisial. 

Pada konteks UUD Amerika Serikat, Pasal III Bagian 1 

memberikan rincian tentang pendirian Mahkamah Agung dan 

memberikan landasan hukum bagi sistem peradilan. Mahkamah Agung, 

sebagai lembaga peradilan tertinggi, memiliki kewenangan untuk 

mengadili perkara-perkara yang melibatkan hukum dan peraturan 

federal. Selain itu, Pasal II Bagian 2 memberikan Presiden kekuasaan 

untuk mengangkat hakim-hakim Mahkamah Agung, dan menjabat 

seumur hidup atau hingga memilih untuk pensiun. Hal ini bertujuan 

untuk menjamin independensi yudisial, dengan hakim-hakim yang tidak 
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terikat oleh kepentingan politik atau tekanan dari kekuasaan eksekutif 

dan legislatif. 

Jaminan independensi yudisial merupakan elemen kunci dalam 

menjaga integritas sistem peradilan pidana. Dengan hakim-hakim yang 

tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya, 

keputusan-keputusan hukum dapat diambil berdasarkan interpretasi 

hukum dan keadilan, tanpa adanya bias eksternal yang dapat 

mengganggu proses hukum. Selain Mahkamah Agung, UUD Amerika 

Serikat juga mencakup dasar konstitusional untuk sistem peradilan yang 

lebih luas, termasuk pengaturan mengenai hakim-hakim federal yang 

diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Seluruh struktur ini 

dirancang untuk mengamankan kemerdekaan lembaga-lembaga 

peradilan dari campur tangan politik dan menegaskan bahwa keputusan-

keputusan peradilan didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip 

keadilan. 

 

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang 

ditegaskan oleh banyak Undang-Undang Dasar (UUD), terutama dalam 

konteks hukum pidana. Prinsip ini menjadi landasan kritis untuk 

memastikan bahwa proses hukum pidana dilaksanakan dengan 

menghormati hak-hak individu, menjaga martabat dan kesejahteraan 

setiap orang. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2003), seorang ahli 

konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa perlindungan HAM dalam 

UUD merupakan langkah krusial untuk menjamin keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam karyanya, "Hukum Tata Negara dan 

HAM Indonesia," ia menekankan pentingnya UUD sebagai payung 

hukum utama yang harus memberikan perlindungan yang optimal 

terhadap hak-hak dasar setiap individu. Sebagai contoh, UUD Afrika 
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Selatan menggambarkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi 

manusia dengan menetapkan hak untuk tidak mendapat perlakuan yang 

sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Bagian 12. 

Prinsip hak untuk tidak mendapat perlakuan yang sewenang-

wenang mencerminkan nilai mendasar hak asasi manusia yang menuntut 

perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu. Dalam 

konteks hukum pidana, prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang 

terlibat dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk tidak 

mengalami perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari pihak 

penegak hukum atau otoritas lainnya. Perlindungan hak asasi manusia 

dalam hukum pidana melibatkan jaminan hak-hak dasar, seperti hak 

untuk tidak disiksa, hak untuk privasi, dan hak untuk mendapatkan 

pembelaan yang layak. UUD yang mengandung ketentuan semacam itu 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang 

adil terhadap proses peradilan dan terhindar dari penyalahgunaan 

kekuasaan atau perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. 

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana 

juga mencakup hak atas praduga tak bersalah, hak untuk didengar dan 

membela diri, serta hak untuk mendapatkan keputusan yang adil dan 

obyektif. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi setiap individu 

dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga 

penegak hukum dan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana 

mencerminkan keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Dengan 

menetapkan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD, suatu negara 

tidak hanya menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 

tetapi juga menciptakan fondasi hukum yang kuat untuk menjaga 

keadilan dan keberlanjutan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukum 

pidana.  
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4. Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Berserikat 

Perlindungan hak-hak minoritas dan kebebasan berserikat adalah 

prinsip yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang Dasar (UUD), 

khususnya dalam konteks hukum pidana. Prinsip ini bertujuan untuk 

melindungi kelompok minoritas dan memberikan kebebasan bagi 

individu untuk bersatu dan membentuk asosiasi sesuai dengan 

kehendaknya. John Hart Ely (1980) menyoroti bahwa perlindungan 

konstitusional bagi minoritas tidak hanya tentang menghindari 

diskriminasi langsung, tetapi juga memberikan akses yang setara ke 

kekuasaan politik. Dia mengusulkan bahwa undang-undang dasar harus 

melindungi proses politik yang memungkinkan partisipasi efektif 

minoritas dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, UUD India 

mencantumkan hak untuk membentuk asosiasi atau serikat dalam Pasal 

19(1)(c). Hak untuk membentuk asosiasi atau serikat adalah bentuk 

nyata dari kebebasan berserikat, yang mencakup hak individu untuk 

bersatu dengan orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi dengan 

tujuan bersama. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks sosial dan 

politik, tetapi juga memiliki implikasi dalam hukum pidana. Hak ini 

memastikan bahwa minoritas atau kelompok tertentu memiliki sarana 

untuk membela hak-hak, termasuk melalui kegiatan advokasi dan 

organisasi. 

Perlindungan hak-hak minoritas dalam konteks hukum pidana 

seringkali berkaitan dengan upaya untuk mencegah diskriminasi atau 

penindasan terhadap kelompok-kelompok yang mungkin menjadi 

sasaran. UUD yang menjamin kebebasan berserikat membantu 

mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, di mana setiap individu 

atau kelompok memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan tanpa 

takut akan represi atau pembatasan yang tidak adil. Dalam konteks 

hukum pidana, kebebasan berserikat juga dapat merujuk pada hak untuk 
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membentuk kelompok advokasi atau organisasi yang memperjuangkan 

perubahan hukum atau kebijakan tertentu. Hak ini menciptakan 

mekanisme di mana warga negara dapat bersatu untuk melibatkan diri 

dalam proses peradilan pidana, memberikan suara kolektif terhadap 

ketidakadilan, atau memberikan dukungan kepada individu atau 

kelompok yang menjadi korban. Alexander Bickel (1962) adalah 

seorang ahli konstitusi yang menyoroti pentingnya kebebasan berserikat 

dalam mewujudkan "suaranya" dalam proses politik. Dia mengakui 

bahwa kebebasan berserikat tidak hanya melibatkan hak untuk 

bergabung dalam kelompok, tetapi juga hak untuk membentuk opini dan 

berpartisipasi dalam diskusi publik. 

 

5. Pembatasan Hak-Hak dalam Keadaan Darurat 

Undang-Undang Dasar (UUD) seringkali menyediakan kerangka 

kerja yang mengatur pembatasan hak-hak individu dalam keadaan 

darurat, memberikan dasar konstitusional bagi tindakan penegakan 

hukum di bawah kondisi tertentu. Prinsip ini mencerminkan 

keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban dalam situasi darurat. Albert Venn Dicey 

(1826–1922), seorang ahli hukum Inggris, menyuarakan pandangan 

umum bahwa hak-hak konstitusional dapat dibatasi dalam keadaan 

darurat untuk melindungi keamanan negara. Namun, dia menekankan 

perlunya menjaga proporsi dan proporsionalitas dalam pembatasan 

tersebut. Pendapat Dicey memberikan dasar bagi konsep "rule of law" 

yang harus dijaga bahkan dalam situasi darurat. Sebagai contoh, UUD 

Prancis memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga pemerintahan 

untuk mengambil langkah-langkah darurat sesuai dengan Pasal 16. 

Pembatasan hak-hak dalam keadaan darurat mencerminkan prinsip 

bahwa keamanan nasional atau keadaan luar biasa dapat memerlukan 
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langkah-langkah yang lebih tegas atau pembatasan hak-hak tertentu 

untuk melindungi masyarakat. Pasal 16 UUD Prancis memberikan 

presiden kekuasaan untuk mengambil tindakan darurat selama keadaan 

perang atau ancaman serius terhadap lembaga-lembaga republik, 

integritas teritorial, atau pelaksanaan kewajiban internasional. 

Meskipun pembatasan hak-hak dalam keadaan darurat dapat 

menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban, hal ini seringkali memerlukan pengawasan dan kontrol agar 

tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, banyak UUD yang menyediakan 

mekanisme pembatasan hak-hak tersebut dengan batasan waktu, 

persetujuan lembaga-lembaga legislatif, atau pengawasan oleh lembaga-

lembaga yudisial. Pentingnya pembatasan hak-hak dalam keadaan 

darurat adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendesak 

untuk melindungi masyarakat dan perlindungan hak-hak individu. 

Pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

internasional yang mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang 

mendasar. Dalam keadaan darurat, penerapan pembatasan hak-hak 

tersebut harus proporsional dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

dan harus dijelaskan secara tegas dalam hukum untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan. 

 

B. Kode Acara Pidana 

 

Kode Acara Pidana (KUHAP) adalah instrumen hukum yang 

merinci prosedur hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga 

pelaksanaan putusan pengadilan. Kode ini memberikan petunjuk praktis 

dan detail bagi pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk 

menjalankan tugas secara adil dan sesuai dengan hukum. Prof. Dr. H. 

Mahfud MD (2018), seorang cendekiawan dan politisi Indonesia, 
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menyatakan bahwa KUHAP merupakan instrumen hukum yang esensial 

dalam menjaga hak-hak individu dan memberikan dasar bagi sistem 

peradilan pidana yang adil dan transparan. Kode Acara Pidana (KUHAP) 

di Indonesia melibatkan perkembangan sistem hukum yang panjang dan 

kompleks sepanjang masa kolonial hingga era kemerdekaan. KUHAP 

yang kita kenal saat ini memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari 

penjajahan Belanda hingga pembentukan undang-undang yang lebih 

modern. 

Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum yang berlaku di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Eropa, terutama hukum 

Belanda. Kode Napoleon yang diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte 

di Prancis menjadi model utama dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan, termasuk dalam hal hukum pidana dan acara 

pidana. Hal ini membawa dampak pada hukum acara pidana di Indonesia 

yang kemudian dikenal sebagai "Reglement op de Strafvordering voor 

de Rechtsgebieden buiten Java en Madoera" pada tahun 1848, yang 

merupakan KUHAP versi awal. Dengan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia pada tahun 1945, perubahan besar-besaran dalam sistem 

hukum terjadi. Pemerintah Indonesia yang baru berusaha menyesuaikan 

hukum acara pidana dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat 

Indonesia yang berdaulat. Proses penyusunan KUHAP memakan waktu 

yang cukup lama, dan KUHAP pertama kali diundangkan pada tahun 

1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

 

1. Asas-Asas Umum dalam Kode Acara Pidana 

Asas-asas umum dalam Kode Acara Pidana (KUHAP) 

menciptakan kerangka hukum yang mengatur proses hukum pidana dan 

menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan terhadap individu 
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yang terlibat dalam proses tersebut. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (2012), 

seorang ahli hukum pidana Indonesia, telah mengemukakan 

pandangannya tentang Kode Acara Pidana. Beliau menekankan bahwa 

asas-asas umum dalam Kode Acara Pidana seharusnya mencerminkan 

semangat keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas 

tersebut, menurutnya, harus memberikan kepastian hukum dan 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Dua asas 

utama yang sering ditemukan dalam KUHAP dan sejenisnya adalah asas 

praduga tak bersalah dan asas keadilan. 

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip mendasar dalam hukum 

pidana yang menetapkan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah 

hingga terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan 

transparan. Asas ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam 

memberikan sanksi pidana kepada seseorang, dengan menempatkan 

beban pembuktian pada pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. Di Indonesia, prinsip praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 

66 KUHAP, yang menegaskan hak setiap terdakwa untuk dianggap tidak 

bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan 

sebaliknya. Asas keadilan juga menjadi pijakan utama dalam KUHAP, 

menjamin bahwa proses hukum pidana dilaksanakan secara adil dan 

objektif. Asas ini melibatkan perlakuan yang setara bagi semua pihak 

yang terlibat dalam proses peradilan, tanpa memandang status, ras, jenis 

kelamin, atau latar belakang lainnya. Pasal 1 ayat (3) KUHAP 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di 

mata hukum. 

Asas kecepatan atau cepat dalam penyelesaian perkara pidana 

juga diakui sebagai asas umum dalam KUHAP. Prinsip ini menekankan 

pentingnya menyelesaikan perkara dengan cepat untuk melindungi hak-

hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Kecepatan dalam proses 
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hukum juga dapat mencegah terjadinya penahanan yang berkepanjangan 

tanpa kepastian hukum. Asas-asas umum dalam KUHAP menjadi dasar 

filosofis dan etika dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Dengan 

mengakui prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, keadilan, dan 

kecepatan, KUHAP berupaya memberikan perlindungan hak-hak 

individu sambil menjaga integritas dan efisiensi sistem peradilan pidana. 

Asas-asas ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi proses hukum 

pidana yang adil dan diakui secara universal. 

 

2. Prosedur Penyidikan dan Penuntutan 

Prosedur penyidikan dan penuntutan yang dijelaskan dalam Kode 

Acara Pidana (KUHAP) adalah langkah-langkah konkret yang 

menetapkan tata cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait penangkapan, 

penahanan, dan pemeriksaan yang dirinci untuk memastikan proses 

tersebut dilakukan dengan sesuai aturan dan menjunjung tinggi hak-hak 

individu. Menurut Prof. Dr. Yudhi Adrianto (2020), seorang ahli hukum 

pidana terkemuka, prosedur penyidikan dalam Kode Acara Pidana harus 

mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan 

keberlanjutan. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara hak-hak 

individu dan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah penyidikan. 

Sebagai contoh, KUHAP Brasil memberikan ketentuan rinci mengenai 

tindakan penyelidikan dan penuntutan dalam bagian Livro I, Título II, 

yang membentuk landasan operasional bagi penegakan hukum di Brasil. 

Prosedur penyidikan biasanya mencakup langkah-langkah awal 

dalam menangani suatu perkara pidana. KUHAP Brasil, seperti 

kebanyakan kode acara pidana lainnya, mungkin mencakup ketentuan 

tentang penyelidikan pra-penuntutan, termasuk pemeriksaan awal 

terhadap bukti-bukti, pengumpulan informasi, dan langkah-langkah awal 
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yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan 

mengumpulkan informasi mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. 

Prosedur penuntutan terinci dalam KUHAP juga mencakup ketentuan-

ketentuan terkait penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Prosedur 

ini menetapkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka, serta 

prosedur yang harus diikuti selama pemeriksaan. Ketentuan ini 

melibatkan hak-hak individu yang dilindungi, seperti hak untuk didengar 

dan hak atas pembelaan hukum. 

Pentingnya prosedur penyidikan dan penuntutan adalah untuk 

memastikan bahwa proses hukum pidana dijalankan dengan keadilan 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. 

Prosedur yang jelas dan terinci membantu mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam 

proses tersebut mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. 

Ketentuan-ketentuan dalam prosedur penyidikan dan penuntutan 

membantu menciptakan dasar hukum yang kuat bagi penyelidikan, 

pengumpulan bukti, dan pengadilan. Ini memberikan panduan bagi 

penyidik, jaksa, dan pengadilan untuk menjalankan tugas dengan 

konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.  

 

3. Proses Persidangan dan Pembuktian 

Proses persidangan dan pembuktian yang diatur dalam Kode 

Acara Pidana (KUHAP) adalah tahapan krusial dalam sistem peradilan 

pidana yang menentukan apakah terdakwa akan dianggap bersalah atau 

tidak. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo, S.H. (2020), Dalam bukunya yang 

berjudul "Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar," Prof. Soesilo 

membahas secara komprehensif tentang proses persidangan dan 

pembuktian dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. Beliau 
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menekankan pentingnya peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

tersebut, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, dalam menjaga 

integritas dan keadilan proses hukum. KUHAP Indonesia, sebagai 

contoh, mengatur dengan rinci proses persidangan dan pembuktian 

dalam rangka memastikan bahwa setiap tindak pidana ditangani dengan 

adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Bab VI hingga Bab XVIII dalam KUHAP mencakup ketentuan-

ketentuan mengenai proses persidangan. Ini meliputi langkah-langkah 

awal seperti pendaftaran perkara, pengumuman jadwal sidang, hingga 

penanganan bukti-bukti selama persidangan. Ketentuan-ketentuan ini 

merinci hak-hak terdakwa, prosedur pengajuan pembelaan, serta 

kewajiban pengadilan untuk memastikan jalannya sidang sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan. Pembuktian, sebagai elemen sentral dalam 

persidangan, juga diatur secara rinci oleh KUHAP. Ketentuan-ketentuan 

ini mencakup proses penyajian dan penerimaan bukti-bukti, termasuk 

kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti-bukti lainnya yang 

mungkin diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip dasar dalam 

pembuktian adalah bahwa bukti harus dihadirkan secara sah, relevan, 

dan dapat dipercaya untuk menjadi dasar pertimbangan pengadilan 

dalam membuat putusan. 

 

Pentingnya regulasi proses persidangan dan pembuktian adalah 

untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa setiap 

individu memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri. KUHAP 

memberikan jaminan terkait hak-hak tersebut, seperti hak untuk 

dihadirkan di persidangan, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan hak 

untuk memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan.  

Proses persidangan dan pembuktian yang diatur dengan baik juga 

mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. 
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Dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, baik pihak terdakwa maupun 

jaksa penuntut dapat memahami dan mengikuti prosedur dengan tepat. 

Selain itu, pengaturan ini memberikan dasar bagi pengadilan untuk 

membuat keputusan yang obyektif dan adil berdasarkan fakta dan hukum 

yang dihadirkan selama persidangan.  

 

4. Hukuman dan Eksekusi Putusan 

Prosedur terkait hukuman dan eksekusi putusan pengadilan yang 

diatur dalam Kode Acara Pidana (KUHAP) memiliki peran penting 

dalam menjamin pelaksanaan keputusan hukum secara adil dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, SH., 

MH. (2020), "Pentingnya penegakan hukuman dalam Kode Acara 

Pidana tidak dapat dipandang sebelah mata. Namun, perlu dipastikan 

bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada bukti yang kuat 

dan proses yang adil, menghindari potensi kesalahan hukum yang dapat 

merugikan pihak yang bersangkutan." Sebagai contoh, KUHAP 

Indonesia mengaturnya secara rinci dalam Bab XXIV dan Bab XXV. 

Bab XXIV KUHAP Indonesia membahas hukuman pidana. Ketentuan 

ini mencakup berbagai aspek terkait jenis-jenis hukuman, batas waktu 

penjatuhan hukuman, dan hak-hak terdakwa selama proses hukuman 

pidana. Aspek penting yang diatur dalam bab ini adalah keadilan dalam 

penjatuhan hukuman, di mana pengadilan harus mempertimbangkan 

sejumlah faktor, termasuk beratnya tindak pidana dan keadaan terdakwa. 

Bab XXV KUHAP menangani prosedur eksekusi putusan 

pengadilan. Bab ini mengatur langkah-langkah pelaksanaan hukuman 

setelah putusan pengadilan diberikan, termasuk tata cara penahanan dan 

pembebasan terdakwa. Ketentuan-ketentuan ini membantu memastikan 

bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan dengan adil dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peran regulasi hukuman dan eksekusi 



Buku Referensi   33 

putusan dalam KUHAP sangat penting dalam menjaga keseimbangan 

antara keadilan dan keamanan masyarakat. KUHAP memberikan dasar 

hukum yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan 

kebijakan pidana dan nilai-nilai keadilan. Seiring dengan itu, ketentuan-

ketentuan ini juga memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap 

terlindungi selama proses hukuman dan eksekusi. 

 

5. Revisi dan Amandemen 

Revisi dan amandemen dalam Kode Acara Pidana (KUHAP) 

mencerminkan respons terhadap perkembangan masyarakat dan 

dinamika hukum yang terus berubah. Seiring dengan perubahan 

kebutuhan hukum dan tuntutan zaman, proses revisi dan amandemen 

menjadi mekanisme yang penting untuk menjaga relevansi dan 

efektivitas KUHAP. Prof. Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH (2020), 

menyuarakan bahwa revisi dan amandemen dalam KUHAP perlu 

dilakukan secara berkala untuk menjawab dinamika perubahan sosial, 

ekonomi, dan teknologi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan 

hukum acara pidana yang relevan dengan tuntutan zaman, terutama 

dalam menghadapi kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan 

teknologi. Sebagai contoh, KUHAP Indonesia telah mengalami beberapa 

kali perubahan, yang terakhir terjadi pada tahun 2019. 

Proses revisi KUHAP adalah refleksi dari kesadaran hukum 

terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terus berubah. 

Perubahan tersebut dapat mencakup penyesuaian terhadap ketentuan-

ketentuan tertentu, penambahan aspek-aspek yang baru, atau 

peningkatan mekanisme perlindungan hak-hak individu. Dalam 

beberapa kasus, revisi KUHAP mungkin diperlukan untuk menyikapi 

perubahan sosial, teknologi, atau tuntutan global yang dapat 

memengaruhi sistem peradilan pidana. Amandemen terhadap KUHAP 
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juga dapat mencerminkan respons terhadap keputusan-keputusan 

pengadilan atau interpretasi hukum yang berkembang.  
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BAB III

PIDANA CYBER

 

 

Pada era di mana teknologi informasi dan komunikasi 

membentuk panggung utama kehidupan sehari-hari, keberadaan pidana 

cyber menjadi bayangan gelap yang terus tumbuh dalam dunia maya. 

Pidana cyber, atau kejahatan siber, tidak hanya menciptakan tantangan 

bagi keamanan siber, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam 

ranah hukum pidana. Di balik layar-layar digital, pelaku kejahatan 

menggali celah keamanan untuk melakukan tindakan yang merugikan 

individu, perusahaan, dan bahkan negara secara global. Pidana cyber 

merangkum serangkaian kejahatan yang melibatkan peretasan, 

pencurian identitas, serangan siber, dan berbagai bentuk penipuan 

online. Pemahaman mendalam terhadap dinamika kompleks ini menjadi 

kunci untuk memitigasi risiko, melindungi data pribadi, dan menegakkan 

keadilan dalam ruang siber yang semakin rumit. Oleh karena itu, 

penelusuran menyeluruh terhadap konsep, jenis-jenis kejahatan, dan 

landasan hukum pidana cyber menjadi esensial dalam merespons 

tantangan yang terus berkembang di dunia maya. 

 

A. Pengertian Pidana Cyber 

 

Pidana Cyber, atau sering juga disebut kejahatan cyber, merujuk 

pada kategori kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi. Kejahatan ini mengambil bentuk yang 

berkaitan dengan dunia maya atau dunia digital, memanfaatkan 
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kerentanannya dalam sistem-sistem komputer dan jaringan. Pengertian 

ini melibatkan serangkaian tindakan yang dapat merugikan individu, 

perusahaan, atau pemerintahan, dan mencakup berbagai jenis kejahatan 

yang dilakukan melalui internet atau perangkat teknologi digital. 

Menurut Rahasia Alam (2020) dalam artikelnya "Understanding 

Cybercrime: Phenomena, Challenges, and Legal Response," pidana 

cyber dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan kriminal yang 

melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 

konteks ini, ia menekankan peran teknologi sebagai sarana utama dalam 

melaksanakan tindakan kriminal, yang berkisar dari pencurian identitas 

hingga serangan siber. 

Pidana cyber melibatkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang telah mengubah lanskap kejahatan. Pada awalnya, 

konsep kejahatan cyber tidak terlalu dikenal karena keterbatasan 

konektivitas dan penggunaan teknologi. Namun, seiring dengan 

berkembangnya internet dan teknologi komputer, kejahatan tersebut 

mulai muncul sebagai ancaman serius. Pada dekade 1970-an, kejahatan 

komputer pertama kali muncul dengan serangan dan manipulasi terhadap 

sistem komputer. Salah satu peristiwa paling awal adalah serangan 

terhadap ARPANET, yaitu pendahulu internet, oleh seorang mahasiswa 

MIT pada tahun 1971. Pada era ini, kejahatan komputer lebih bersifat 

eksperimen dan lebih terkait dengan keinginan untuk menguji 

keterampilan teknis. 

Dekade 1980-an menyaksikan pertumbuhan kejahatan komputer 

yang semakin meresahkan. Serangan virus komputer pertama, yaitu 

"Brain," muncul pada tahun 1986. Namun, masih terbatas pada 

penyebaran melalui media fisik seperti disket. Pada tahun 1988, serangan 

cacing (worm) pertama yang dikenal sebagai "Morris Worm" menyebar 

melalui internet dan menyebabkan kerugian besar. Ini dapat dianggap 
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sebagai awal dari kejahatan yang lebih terorganisir di dunia maya. 

Masuk ke dekade 1990-an, kejahatan cyber berkembang pesat seiring 

dengan penetrasi internet ke seluruh dunia. Pada tahun 1995, terjadi 

serangan pertama terhadap infrastruktur kritis dengan serangan terhadap 

jaringan listrik di Ukraine. Selain itu, perkembangan e-commerce dan 

transaksi online membuka peluang baru bagi penipuan finansial dan 

pencurian data pribadi. 

Abad ke-21 membawa kejahatan siber ke tingkat yang lebih 

tinggi. Serangan terkoordinasi, seperti serangan terhadap situs web 

pemerintah dan perusahaan besar, menjadi semakin umum. Kejahatan 

siber tidak hanya mencakup pencurian data dan peretasan, tetapi juga 

aktivitas kriminal seperti penipuan, pencucian uang, dan serangan 

ransomware yang meminta pembayaran dalam bentuk mata uang kripto. 

Gambar 1. Serangan Global Rainsomware per Tahun 

 

Asal usul pidana cyber tidak hanya berkaitan dengan perubahan 

teknologi, tetapi juga dengan evolusi motivasi dan kesempatan kriminal. 

Kejahatan siber telah menjadi tantangan global yang membutuhkan 

kerjasama lintas batas dan adaptasi sistem hukum untuk menanggapi 

ancaman yang semakin kompleks. Sejarah ini mencerminkan perjalanan 
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panjang dari kejahatan komputer yang sederhana hingga ancaman serius 

terhadap keamanan siber dan keamanan nasional di era digital. 

 

1. Definisi Umum 

Pidana Cyber, secara umum, merujuk pada serangkaian kegiatan 

kriminal yang terkait dengan penggunaan teknologi komputer atau 

jaringan. Dalam era digital ini, masyarakat terus mengalami 

perkembangan teknologi informasi yang pesat, yang sayangnya juga 

membuka peluang bagi tindakan kriminal yang melibatkan komputer 

dan jaringan. Pidana Cyber mencakup berbagai tindakan yang dilakukan 

secara daring dan seringkali mengeksploitasi celah-celah keamanan 

dalam sistem teknologi informasi. Menurut Dr. Steve Gottschalk (2018), 

pidana cyber dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan kriminal 

yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal 

ini mencakup kejahatan seperti peretasan (hacking), pencurian identitas 

online, penipuan elektronik, dan serangan siber terhadap infrastruktur 

komputer. 

Salah satu bentuk pidana cyber yang umum adalah peretasan atau 

hacking, di mana individu atau kelompok mencoba masuk atau 

mengakses sistem komputer tanpa izin, seringkali dengan niat merusak 

atau mencuri informasi. Pencurian identitas online juga menjadi bagian 

dari pidana cyber, di mana pelaku mencuri data pribadi seseorang untuk 

tujuan penipuan atau kegiatan kriminal lainnya. Penipuan elektronik atau 

cyber fraud merupakan tindakan lain yang masuk dalam lingkup pidana 

cyber. Ini melibatkan penggunaan sarana elektronik, seperti email atau 

situs web palsu, untuk memanipulasi individu atau organisasi agar 

memberikan informasi pribadi atau keuangan. 

Serangan siber, seperti serangan DDoS (Distributed Denial of 

Service) atau pencurian data melalui jaringan, juga termasuk dalam 
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kategori pidana cyber. Serangan semacam itu dapat merugikan individu, 

perusahaan, atau bahkan lembaga pemerintah dengan cara 

menghancurkan data, mencuri informasi rahasia, atau merusak 

operasional sistem. Penyebaran malware, seperti virus komputer, worm, 

atau trojan, juga menjadi ancaman dalam pidana cyber. Malware dapat 

merusak data, mencuri informasi sensitif, atau memberikan akses ilegal 

ke sistem komputer. 

 

2. Keterlibatan Teknologi 

Keterlibatan Teknologi dalam kejahatan cyber mencerminkan 

hubungan yang erat antara aktivitas kriminal dan pemanfaatan teknologi 

modern, khususnya internet dan perangkat digital. Kejahatan ini menjadi 

semakin kompleks dan lebih terukur seiring dengan berkembangnya 

teknologi informasi dan konektivitas global. Profesor Susan Brenner 

(2009), seorang pakar hukum kriminal dan keamanan siber, telah 

menekankan bahwa teknologi telah mengubah lanskap kejahatan dan 

penegakan hukum secara substansial. Menurutnya, penanganan kasus-

kasus kejahatan siber memerlukan pemahaman mendalam tentang 

teknologi informasi dan teknik penyelidikan digital. Pelaku kejahatan 

cyber memanfaatkan keterampilan teknis untuk mengeksploitasi 

kerentanan dalam sistem komputer dan jaringan. Dengan menggunakan 

pengetahuan mendalam tentang teknologi, dapat merancang dan 

melaksanakan serangan yang dapat merugikan individu, perusahaan, 

atau entitas pemerintah. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya 

mencakup pengetahuan tentang pemrograman komputer, tetapi juga 

memahami kerja sistem operasi, infrastruktur jaringan, dan celah 

keamanan yang mungkin ada. 

Salah satu aspek keterlibatan teknologi dalam pidana cyber 

adalah kemampuan untuk mengakses informasi pribadi. Pelaku 
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kejahatan dapat menggunakan teknik peretasan untuk mencuri data 

pribadi, seperti informasi identitas, data keuangan, atau rahasia bisnis. 

Pemanfaatan teknologi dalam pencurian identitas online atau penipuan 

elektronik juga menjadi metode umum yang melibatkan keterampilan 

teknis. Pelaku kejahatan cyber juga dapat merusak operasi organisasi 

dengan menggunakan teknologi. Serangan siber seperti Distributed 

Denial of Service (DDoS) dapat menghancurkan layanan online atau 

sistem internal dengan membanjiri dengan lalu lintas yang tidak sah. 

Penggunaan malware, seperti virus atau ransomware, juga 

mencerminkan keterlibatan teknologi dalam upaya merusak atau 

menghancurkan data dan sistem. 

 

3. Rentang Kejahatan 

Rentang kejahatan dalam domain Pidana Cyber mencerminkan 

keragaman ancaman yang dapat terjadi di ranah digital. Kejahatan ini 

tidak terbatas pada satu jenis tindakan, melainkan mencakup berbagai 

bentuk pelanggaran yang dapat merugikan individu, perusahaan, dan 

bahkan infrastruktur kritis. Menurut Prof. Brenner (2015), seorang pakar 

hukum dan kebijakan siber, menekankan bahwa rentang kejahatan dalam 

Pidana Cyber tidak terbatas pada serangan terhadap infrastruktur 

teknologi informasi saja. Menurutnya, kejahatan siber mencakup 

aktivitas ilegal seperti penyebaran malware, peretasan, dan pencurian 

data yang melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan 

luasnya kemungkinan aksi kriminal dalam dunia maya, rentang 

kejahatan Pidana Cyber mencakup beberapa aspek utama.  Salah satu 

kategori utama dalam rentang kejahatan Pidana Cyber adalah kejahatan 

finansial. Ini melibatkan serangkaian tindakan seperti pencurian data 

keuangan, penipuan kartu kredit, atau pencurian identitas dengan tujuan 

memperoleh keuntungan finansial. Pelaku kejahatan cyber dapat 
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menggunakan teknik peretasan atau serangan phishing untuk mengakses 

informasi keuangan pribadi atau perusahaan dan menggunakannya untuk 

keuntungan pribadi. 

Pidana Cyber juga mencakup kejahatan terhadap privasi 

individu, seperti siberbullying dan pelecehan online. Pemanfaatan media 

sosial dan platform daring seringkali menjadi sarana bagi pelaku 

kejahatan untuk menyebarkan konten merugikan, mengancam, atau 

merendahkan individu secara online. Fenomena ini menyoroti dampak 

negatif yang dapat timbul dari kebebasan digital yang meluas. Tingkat 

serius lainnya dalam rentang kejahatan Pidana Cyber adalah serangan 

terhadap infrastruktur kritis. Ini mencakup upaya merusak atau 

menghancurkan sistem-sistem penting yang mendukung kehidupan 

sehari-hari, seperti sistem kelistrikan, pasokan air, atau sistem kesehatan. 

Serangan terhadap infrastruktur kritis dapat memiliki dampak luas 

terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat, dan pelaku kejahatan 

dapat menggunakan keahlian teknis untuk merusak atau menghancurkan 

infrastruktur tersebut. 

 

4. Global dan Tanpa Batas 

Kejahatan siber memiliki ciri khas yang membuatnya global dan 

tanpa batas geografis. Keunikan ini terletak pada kemampuan pelaku 

kejahatan siber untuk beroperasi dari mana saja di dunia dan 

menargetkan korban di negara-negara yang berbeda. Fenomena ini 

menciptakan tantangan ekstra dalam penegakan hukum dan menuntut 

kerjasama internasional yang lebih erat untuk mengatasi ancaman yang 

muncul. Menurut Susan Brenner (2009), seorang pakar hukum cyber, 

kejahatan di dunia maya memiliki sifat global karena internet tidak 

memiliki batasan fisik. Hal ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk 

melakukan serangan dari negara mana pun ke negara lain tanpa harus 
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berada di lokasi fisik target. Dengan adanya internet dan konektivitas 

global, pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah menyelinap melintasi 

batas-batas negara tanpa perlu berada secara fisik di lokasi target, dapat 

melancarkan serangan dari berbagai tempat di seluruh dunia, 

memanfaatkan ketidaksetaraan dalam hukum digital dan infrastruktur 

keamanan siber di berbagai negara. Hal ini menciptakan tantangan yang 

signifikan bagi penegak hukum, karena seringkali aturan hukum nasional 

tidak mampu menanggapi sepenuhnya pada kejahatan yang bersifat 

lintas negara ini. 

Pada konteks ini, kerjasama internasional menjadi krusial untuk 

menangani kejahatan siber. Negara-negara harus bekerja sama untuk 

memahami, melacak, dan mengejar pelaku kejahatan siber yang 

mungkin bersembunyi di yurisdiksi lain. Penegakan hukum lintas batas 

menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan siber dapat 

dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum di negara-negara tempat 

melakukan tindakan kriminal. Organisasi internasional, seperti Interpol 

dan Europol, juga memiliki peran penting dalam mendukung kerjasama 

lintas negara untuk mengatasi kejahatan siber. Menyediakan forum 

untuk pertukaran informasi, kerjasama penyelidikan, dan pengembangan 

kapasitas penegak hukum di berbagai negara. Inisiatif semacam itu 

penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh di 

dunia maya yang terus berkembang. 

 

5. Dampak Terhadap Korban 

Dampak kejahatan siber dapat memberikan konsekuensi serius 

yang melibatkan berbagai korban, mulai dari individu hingga entitas 

besar seperti perusahaan atau pemerintahan. Kejahatan siber tidak hanya 

mengancam keamanan informasi, tetapi juga berdampak langsung pada 

kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan operasional korban. Dari 
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kerugian finansial hingga pencurian identitas, serta gangguan terhadap 

layanan publik, dampak ini dapat sangat merusak dan sulit untuk 

dipulihkan. Secara finansial, korban kejahatan siber sering mengalami 

kerugian yang signifikan. Menurut Raj Goel (2016), seorang pakar 

keamanan siber dan konsultan, menyoroti kerugian finansial yang 

dialami korban kejahatan siber. Dalam pandangannya, kerugian materi 

dan finansial dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan 

pada korban, terutama di era di mana data pribadi dan transaksi keuangan 

seringkali terlibat dalam kegiatan daring. Pencurian data keuangan, 

informasi kartu kredit, atau penipuan online dapat menyebabkan 

kerugian finansial langsung bagi individu dan perusahaan. Selain itu, 

serangan ransomware yang mengenkripsi data dan meminta pembayaran 

untuk memulihkannya dapat menimbulkan kerugian besar dan memaksa 

korban membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke 

data. 

Pencurian identitas merupakan dampak lain yang dapat menimpa 

korban kejahatan siber. Pelaku kejahatan dapat menggunakan informasi 

pribadi yang dicuri untuk tujuan penipuan, pembukaan rekening palsu, 

atau kegiatan kriminal lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan secara 

finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas individu yang 

terkena dampak. Kejahatan siber juga dapat mengakibatkan gangguan 

serius pada layanan publik. Serangan terhadap infrastruktur kritis, seperti 

sistem kelistrikan, air, atau sistem kesehatan, dapat menghancurkan 

fungsi pokok masyarakat. Pelayanan kesehatan yang terganggu, 

pemadaman listrik, atau penyusupan pada sistem pengelolaan air dapat 

mengakibatkan risiko kesehatan dan keselamatan publik yang signifikan. 

Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga 

dapat berdampak psikologis pada korban. Rasa keamanan dan privasi 

dapat terancam, menciptakan kecemasan dan ketidakpastian. Keamanan 
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siber bukan hanya tentang perlindungan data, tetapi juga tentang 

melindungi individu dan entitas dari efek samping yang merugikan 

secara menyeluruh. Upaya pencegahan, deteksi, dan pemulihan dari 

kejahatan siber menjadi semakin mendesak untuk melindungi 

masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan dari dampak yang dapat 

merusak dan merugikan ini. Kesadaran akan risiko dan investasi dalam 

keamanan siber menjadi kunci untuk mengurangi potensi dampak 

negatif dan membangun ketahanan terhadap ancaman yang semakin 

canggih. 

 

B. Jenis-Jenis Kejahatan Cyber 

 

Kejahatan cyber mencakup berbagai jenis serangan dan aktivitas 

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi. Jenis-jenis kejahatan ini terus berkembang seiring 

dengan perkembangan teknologi, menciptakan tantangan baru dalam 

upaya penegakan hukum dan keamanan siber. Menurut Bruce Schneier 

(2015), seorang ahli keamanan terkenal, menekankan bahwa kejahatan 

siber mencakup berbagai bentuk serangan, mulai dari serangan peretasan 

hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.  Jenis-jenis kejahatan cyber 

dapat ditelusuri seiring dengan evolusi teknologi informasi. 

Perkembangan pesat dalam dunia komputasi dan internet telah membuka 

pintu bagi berbagai tindakan kriminal yang melibatkan teknologi. Sejak 

awal era komputer pada abad ke-20, kejahatan cyber telah mengalami 

transformasi signifikan. Pada tahap awal, kejahatan tersebut lebih 

terfokus pada pemalsuan dan pencurian data melalui manipulasi 

perangkat keras dan perangkat lunak.  

Pada tahun 1970-an, muncul fenomena pertama kejahatan 

komputer yang signifikan, yang dikenal sebagai "phreaking," di mana 
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para pelaku menggunakan teknik manipulasi sistem telepon untuk 

mendapatkan akses gratis atau tidak sah. Selanjutnya, dengan 

berkembangnya internet pada tahun 1990-an, kejahatan cyber semakin 

merambah ke dunia maya dengan serangan peretasan, pembajakan data, 

dan penipuan online. 

Gambar 2. Jenis Jenis Cyber Crime 

 

Seiring munculnya platform e-commerce dan perbankan online, 

kejahatan finansial digital juga menjadi tren yang meningkat, mencakup 

pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan serangan phishing. Pada 

pertengahan 2000-an, kejahatan siber semakin kompleks dengan 

penyebaran serangan malware, ransomware, dan serangan Distributed 

Denial of Service (DDoS) yang merugikan bisnis dan institusi. Dalam 

beberapa tahun terakhir, fenomena baru seperti kejahatan siber yang 

didukung oleh negara (cyber espionage) dan serangan terhadap 

infrastruktur kritis seperti tenaga nuklir dan utilitas publik menjadi 

perhatian utama. Kejahatan siber juga telah memasuki ranah politik 

dengan manipulasi informasi dan serangan siber yang bertujuan 

mengacaukan proses demokrasi. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan 

cyber yang umum terjadi: 
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1. Pencurian Identitas (Identity Theft) 

Pencurian identitas, atau Identity Theft, merupakan kejahatan 

yang melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin 

untuk tujuan kegiatan kriminal atau memperoleh keuntungan finansial 

secara tidak sah. Dalam skenario pencurian identitas, pelaku kejahatan 

dapat mengakses dan menggunakan data sensitif individu, seperti nomor 

kartu kredit, alamat, tanggal lahir, atau informasi identitas lainnya, 

dengan maksud untuk melakukan tindakan yang merugikan korban.  

Pelaku pencurian identitas seringkali memanfaatkan berbagai cara untuk 

mengumpulkan informasi pribadi. Ini bisa melibatkan teknik phishing, 

di mana korban disesatkan untuk memberikan informasi pribadi secara 

sukarela melalui pesan elektronik palsu atau situs web tiruan. Alessandro 

Acquisti (2013), seorang peneliti keamanan privasi dan ekonomi 

perilaku, menyajikan penelitian yang menunjukkan bagaimana informasi 

pribadi yang tersebar di dunia daring dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan pencurian identitas. Ia mendorong perhatian terhadap 

perlindungan data dan regulasi yang lebih ketat. Selain itu, serangan 

peretasan pada basis data atau kebocoran data dari perusahaan dapat 

memberikan akses kepada pelaku kejahatan terhadap informasi pribadi 

ribuan orang. 

Setelah mendapatkan informasi tersebut, pelaku identitas 

mencurinya dapat menggunakan data tersebut untuk berbagai kegiatan 

kriminal. Salah satu bentuk umum pencurian identitas adalah penipuan 

finansial, di mana pelaku menggunakan informasi keuangan korban 

untuk membuat transaksi atau membuka rekening bank palsu. Pencurian 

identitas juga dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman atau kartu 

kredit atas nama korban, menimbulkan kerugian finansial yang 

signifikan. Pelaku pencurian identitas mungkin menggunakan informasi 

yang dicuri untuk melakukan tindakan kriminal lain, seperti pemalsuan 
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dokumen, penggelapan, atau bahkan kegiatan teroris. Seluruh spektrum 

kejahatan ini menciptakan dampak serius pada korban, baik secara 

finansial maupun secara emosional. 

Dampak dari pencurian identitas tidak hanya dirasakan secara 

individu, tetapi juga dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan 

dan menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum. Oleh karena 

itu, pencegahan pencurian dentitas, perlindungan data pribadi, dan 

peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan ini menjadi 

langkah-langkah penting dalam mengatasi ancaman pencurian identitas 

di era digital ini. 

 

2. Penipuan Online (Online Fraud) 

Penipuan online, atau Online Fraud, merujuk pada skema 

penipuan yang dilakukan melalui internet dengan maksud untuk 

merugikan korban secara finansial atau mendapatkan keuntungan secara 

tidak sah. Kejahatan ini melibatkan penggunaan teknologi dan media 

online untuk melancarkan berbagai bentuk penipuan, mencakup skema 

penjualan palsu, penipuan kartu kredit, hingga investasi palsu yang 

dirancang untuk merampok korban dari uangnya. Menurut Mark 

Lanterman (2019), Seorang ahli forensik komputer dan CEO dari 

Computer Forensic Services, Lanterman menyoroti bahwa penipuan 

online semakin kompleks dengan melibatkan teknik-teknik sosial 

engineering yang canggih. Ia menekankan pentingnya pendidikan 

keamanan siber dan kewaspadaan pengguna dalam menghadapi 

ancaman penipuan online. 

Salah satu contoh penipuan online adalah penipuan lelang online, 

di mana penipu mencoba untuk menjual barang atau jasa yang tidak ada 

atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Korban yang tertarik 

untuk membeli barang atau jasa tersebut kemudian mengirimkan 
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pembayaran, namun tidak menerima apa yang dijanjikan atau menerima 

produk palsu. Penipuan kartu kredit juga sering kali terjadi secara online, 

di mana penipu mencuri informasi kartu kredit korban untuk melakukan 

transaksi yang tidak sah. Ini dapat melibatkan pembelian barang atau 

layanan dengan menggunakan kartu kredit korban tanpa izin. Serangan 

phishing melalui email atau situs web palsu sering digunakan untuk 

memperoleh informasi sensitif, seperti nomor kartu kredit dan kata sandi. 

Penawaran investasi palsu juga merupakan bentuk penipuan 

online yang umum terjadi. Penipu dapat membuat situs web atau 

kampanye iklan palsu yang menawarkan investasi dengan iming-iming 

keuntungan besar. Setelah korban tertarik dan menginvestasikan 

uangnya, penipu kemudian menghilang dengan dana tersebut. Penipuan 

online menciptakan tantangan tambahan dalam penegakan hukum 

karena sering kali pelaku kejahatan bersembunyi di balik layar dan dapat 

beroperasi secara anonim. Oleh karena itu, kesadaran akan risiko 

penipuan online, edukasi masyarakat tentang taktik penipuan yang 

umum digunakan, dan penerapan tindakan keamanan online menjadi 

sangat penting untuk melindungi individu dan bisnis dari ancaman 

penipuan yang merugikan secara finansial. Upaya bersama antara pihak 

berwenang, industri, dan masyarakat umum diperlukan untuk 

mengurangi insiden penipuan online dan meningkatkan keamanan dalam 

beraktivitas di dunia digital. 

 

3. Serangan Siber (Cyber Attacks) 

Serangan siber, atau Cyber Attacks, merangkum berbagai teknik 

yang dirancang untuk merusak, menghancurkan, atau mengakses sistem 

komputer atau jaringan dengan cara yang melanggar hukum. Jenis-jenis 

serangan ini mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur teknologi 

informasi untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari pencurian data 
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hingga merusak integritas dan ketersediaan layanan. Menurut James A. 

Lewis (2020), seorang pakar keamanan siber dari Center for Strategic 

and International Studies (CSIS), serangan siber semakin kompleks dan 

melibatkan tingkat keahlian yang tinggi. Ia berpendapat bahwa serangan 

siber dapat memiliki dampak serius terhadap infrastruktur kritis suatu 

negara dan bahwa upaya perbaikan dan pencegahan harus meningkat 

secara signifikan. Lewis menyoroti perlunya kerja sama internasional 

untuk mengatasi ancaman siber yang bersifat lintas batas. 

Salah satu bentuk serangan siber yang umum adalah serangan 

malware, di mana perangkat lunak berbahaya ditanamkan ke dalam 

sistem untuk mencuri informasi, menghancurkan data, atau memantau 

aktivitas pengguna tanpa izin. Malware dapat masuk ke sistem melalui 

lampiran email berbahaya, situs web yang terinfeksi, atau melalui 

eksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak yang tidak terbaru. 

Serangan ransomware adalah jenis serangan siber yang melibatkan 

enkripsi data oleh peretas dan kemudian menuntut pembayaran tebusan 

agar korban dapat mendapatkan kunci dekripsi. Ini seringkali 

menyebabkan kerugian finansial dan dapat merugikan operasional 

organisasi atau individu yang terkena dampak. 

Serangan Denial of Service (DoS) atau Distributed Denial of 

Service (DDoS) bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak 

dapat diakses oleh pengguna dengan cara membanjiri sumber daya 

jaringan atau server dengan lalu lintas data yang sangat tinggi. Ini dapat 

mengakibatkan gangguan layanan, kehilangan ketersediaan, dan dampak 

negatif pada operasional bisnis atau entitas yang menjadi target. 

Tantangan utama dalam menghadapi serangan siber adalah evolusi terus-

menerus dari teknik dan metode yang digunakan oleh penjahat siber. 

Terus menyesuaikan taktik untuk menghindari deteksi dan merusak lebih 

banyak sistem. Oleh karena itu, keamanan siber yang efektif 
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memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kepatuhan dengan 

praktik keamanan terbaik, pemantauan yang aktif, dan peringatan dini 

terhadap ancaman potensial. 

 

4. Pencurian Data (Data Breach) 

Pencurian data, atau Data Breach, merujuk pada situasi di mana 

data yang bersifat sensitif atau rahasia diretas atau dicuri dari suatu 

organisasi atau entitas. Kejadian ini mencakup akses yang tidak sah 

terhadap informasi yang mungkin termasuk data pribadi, informasi 

keuangan, atau rahasia bisnis. Pencurian data seringkali memiliki 

konsekuensi serius, tidak hanya bagi organisasi yang terkena dampak, 

tetapi juga bagi individu yang data pribadi mungkin terlibat. Menurut 

Bruce Schneier (2019), seorang ahli keamanan cyber terkenal, 

menyatakan bahwa pencurian data adalah masalah yang semakin 

mendalam dan rumit. Menurutnya, serangan data breach bukan hanya 

tentang mencuri informasi pribadi, tetapi juga dapat mengancam 

keamanan nasional dan keberlangsungan bisnis. Ia menekankan 

perlunya kerja sama global dalam menangani ancaman ini. 

Pelaku pencurian data bisa berasal dari peretas individu, 

kelompok peretas yang terorganisir, atau bahkan insiders yang memiliki 

akses ke dalam sistem dan memanfaatkannya untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Teknik yang digunakan untuk mencuri data dapat 

melibatkan eksploitasi kerentanan keamanan dalam perangkat lunak atau 

infrastruktur jaringan, serangan phishing untuk mendapatkan akses ke 

kata sandi, atau penggunaan perangkat lunak berbahaya seperti malware. 

Dampak dari pencurian data bisa sangat merugikan. Data pribadi yang 

dicuri, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi keuangan, 

dapat digunakan untuk penipuan identitas, pembuatan rekening palsu, 

atau serangan phishing lebih lanjut. Selain itu, jika data bisnis atau 
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rahasia industri dicuri, ini dapat memberikan keuntungan kompetitif 

kepada pesaing atau mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. 

Organisasi yang menjadi korban pencurian data harus 

menghadapi konsekuensi hukum dan reputasional yang serius. 

Kewajiban untuk memberi tahu individu yang terkena dampak, potensi 

tuntutan hukum, dan kerugian reputasi adalah beberapa dari banyak 

tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau entitas yang mengalami 

data breach. Pencegahan pencurian data melibatkan implementasi 

langkah-langkah keamanan siber yang kuat, termasuk pemantauan yang 

aktif, enkripsi data, dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Respons 

cepat setelah terjadi pencurian data juga penting untuk membatasi 

kerusakan dan melindungi informasi yang tersisa. Oleh karena itu, 

kesadaran dan komitmen terhadap keamanan siber menjadi kunci dalam 

melindungi data sensitif dan mencegah insiden pencurian data yang 

dapat merugikan. 

 

5. Siberbullying 

Siberbullying adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang 

melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk merendahkan, 

mengintimidasi, atau melecehkan seseorang secara online. Praktik ini 

dapat mencakup berbagai bentuk perilaku negatif, seperti penghinaan, 

ancaman, penyebaran informasi palsu, atau komentar merendahkan yang 

disampaikan melalui pesan teks, email, atau platform media sosial. 

Menurut Patchin dan Hinduja (2018), siberbullying merupakan suatu 

bentuk perilaku yang dapat memiliki dampak serius pada korban, dan 

dapat menjadi tindakan pidana tergantung pada yurisdiksi hukum, 

menyoroti pentingnya pemahaman hukum dalam menanggapi tindakan 

siberbullying dan perlunya peraturan yang lebih ketat untuk melindungi 

individu dari ancaman siber. 
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Pelaku siberbullying seringkali menggunakan kebebasan dan 

relatifnya anonimitas yang diberikan oleh dunia maya untuk 

menargetkan individu atau kelompok tertentu. Ini dapat memunculkan 

dampak yang signifikan pada kesejahteraan psikologis dan emosional 

korban. Bentuk siberbullying dapat bervariasi, mulai dari pelecehan 

verbal hingga pengiriman gambar atau konten merendahkan, yang dapat 

memperburuk stres, kecemasan, dan bahkan menyebabkan masalah 

kesehatan mental. Media sosial sering menjadi platform utama untuk 

siberbullying karena memungkinkan pesan-pesan beracun dapat 

disebarkan dengan cepat kepada khalayak yang lebih luas. Hasilnya, 

korban siberbullying dapat mengalami perasaan isolasi, malu, dan 

bahkan dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk 

hubungan sosial dan akademis. 

Pencegahan siberbullying melibatkan upaya bersama antara 

pihak berwenang, lembaga pendidikan, dan komunitas online. 

Pentingnya edukasi tentang etika online, kesadaran terhadap dampak 

psikologis siberbullying, dan promosi budaya internet yang positif 

menjadi kunci dalam melawan fenomena ini. Selain itu, perlu adanya 

regulasi dan kebijakan yang memandu tindakan penegakan hukum 

terhadap kasus siberbullying untuk menciptakan lingkungan daring yang 

aman dan mendukung bagi semua pengguna. Dengan meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang bahaya siberbullying dan mendorong 

penggunaan teknologi secara etis, dapat diharapkan bahwa penyebaran 

praktik siberbullying dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan 

online yang lebih positif dan inklusif. 

 

6. Phishing 

Phishing adalah taktik penipuan yang dilakukan dengan cara 

memperdaya individu atau organisasi untuk memperoleh informasi 
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sensitif, seperti kata sandi, informasi keuangan, atau rincian pribadi, 

dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Serangan phishing 

seringkali menggunakan metode yang sangat persuasif dan membuat 

korban percaya bahwa berinteraksi dengan lembaga atau layanan yang 

sah. Menurut Gary Warner (2019), seorang pakar keamanan siber, 

phishing merupakan teknik yang semakin berkembang pesat dan 

mengkhawatirkan dalam dunia keamanan siber. Ia menyoroti bahwa para 

penyerang semakin canggih dalam membuat serangan phishing yang 

sulit untuk dideteksi oleh pengguna awam. Warner menekankan 

pentingnya edukasi dan kesadaran pengguna untuk mengurangi 

efektivitas serangan phishing. 

Salah satu bentuk phishing yang umum terjadi melibatkan 

pengiriman email palsu yang tampaknya berasal dari perusahaan atau 

institusi yang dikenal. Email ini sering kali dirancang sedemikian rupa 

sehingga terlihat otentik, menyertakan logo, nama, dan bahkan alamat 

email yang mirip dengan yang digunakan oleh entitas resmi. Isi email 

tersebut dapat mencakup permintaan untuk memperbarui informasi 

akun, mengklik tautan yang seharusnya membawa korban ke situs web 

palsu, atau bahkan mengunduh lampiran yang berisi malware. Situs web 

palsu juga sering digunakan dalam serangan phishing untuk mengecoh 

korban. Pelaku phishing dapat membuat situs web yang meniru tampilan 

dan fungsi situs resmi, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

pribadi yang dimasukkan oleh korban. 

Phishing juga dapat terjadi melalui pesan teks atau pesan media 

sosial, di mana penipu berusaha membuat korban merespons dengan 

memberikan informasi pribadi atau mengklik tautan yang berpotensi 

berbahaya. Keberhasilan serangan phishing seringkali bergantung pada 

tingkat kecerdasan dan kewaspadaan korban. Oleh karena itu, 

pendidikan dan kesadaran tentang taktik phishing, termasuk cara 
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mengidentifikasi email atau situs web palsu, menjadi kunci dalam 

melindungi individu dan organisasi dari ancaman ini. 

 

7. Malware (Malicious Software) 

Malware, singkatan dari Malicious Software atau perangkat 

lunak berbahaya, adalah jenis perangkat lunak yang dirancang dengan 

niat merusak atau mengakses sistem komputer tanpa izin. Malware dapat 

menjadi ancaman serius bagi keamanan informasi dan integritas sistem, 

dengan kemampuannya merusak, mencuri data, atau memberikan akses 

tanpa izin kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bruce 

Schneier (2013), seorang ahli keamanan terkenal, dalam bukunya "Data 

and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your 

World" (2015), menyatakan bahwa malware merupakan alat utama 

dalam gudang senjata para penyerang cyber. Ia menyoroti kompleksitas 

dan tingkat evolusi malware sebagai ancaman serius terhadap keamanan 

digital. 

Jenis-jenis malware bervariasi dan dirancang untuk berbagai 

tujuan. Salah satu jenis malware yang umum adalah virus, yang dapat 

menyebar dan menginfeksi file atau program lain pada sistem komputer. 

Worm, jenis lain dari malware, mampu menyebarkan diri sendiri ke 

komputer atau perangkat lain melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. 

Trojan, atau Trojan Horse, adalah malware yang menyembunyikan 

dirinya sebagai program atau file yang berguna, tetapi sebenarnya berisi 

komponen berbahaya. Pengguna yang tidak curiga mungkin menginstal 

trojan tanpa menyadari bahwa membuka pintu bagi ancaman keamanan. 

Spyware adalah jenis malware yang dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Ini 

dapat mencakup perekaman keystroke, pemantauan aktivitas online, atau 

pencurian informasi pribadi. Adware, bentuk lain dari spyware, dapat 
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menyebabkan tampilan iklan yang tidak diinginkan atau mengarahkan 

pengguna ke situs web yang tidak diinginkan. Malware dapat masuk ke 

sistem melalui berbagai vektor, termasuk lampiran email berbahaya, 

situs web yang terinfeksi, atau bahkan melalui perangkat USB yang 

terinfeksi. Kemampuan malware untuk beradaptasi dan evolusi terus 

menerus membuat deteksi dan penghapusan menjadi tugas yang 

menantang. 

 

8. Kejahatan dalam Bidang Keuangan (Financial Cybercrime) 

Kejahatan dalam bidang keuangan, yang dikenal sebagai 

Financial Cybercrime, merujuk pada serangkaian aktivitas kriminal 

yang terjadi dalam konteks dunia maya dan memiliki dampak langsung 

terhadap aspek keuangan. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan 

yang dirancang untuk mencuri uang, merampas data keuangan, atau 

memanipulasi transaksi secara online. Menurut Broadhurst (2019), 

kejahatan dalam bidang keuangan dalam pidana cyber semakin 

berkembang dengan cepat, terutama dengan pemanfaatan teknologi baru 

dan metode kejahatan yang semakin canggih. Fokus utama kejahatan ini 

adalah pencurian data keuangan, peretasan rekening bank, dan 

penggunaan mata uang kripto untuk mencuci uang. 

Salah satu bentuk umum dari Financial Cybercrime adalah 

pencurian uang dari rekening bank. Pelaku kejahatan dapat 

menggunakan berbagai metode, seperti serangan phishing untuk 

mendapatkan akses ke informasi login atau melalui malware yang dapat 

mencuri kredensial perbankan. Setelah memperoleh akses, pelaku dapat 

mentransfer dana secara ilegal atau melakukan aktivitas keuangan 

lainnya yang merugikan korban. Pencurian data kartu kredit juga 

merupakan aspek penting dari Financial Cybercrime. Pelaku dapat 

mencuri informasi kartu kredit dari database perusahaan atau melalui 
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serangan malware yang ditargetkan. Data yang dicuri kemudian dapat 

digunakan untuk transaksi ilegal atau dijual di pasar gelap online, 

merugikan pemegang kartu kredit dan entitas keuangan. 

Manipulasi keuangan secara online melibatkan tindakan yang 

bertujuan merusak integritas sistem keuangan atau merugikan entitas 

bisnis. Ini bisa mencakup serangan terhadap platform perdagangan 

online, manipulasi nilai tukar mata uang digital, atau penciptaan skema 

investasi palsu untuk menipu investor. Kejahatan dalam bidang 

keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, 

perusahaan, dan lembaga keuangan. Selain kerugian finansial yang dapat 

mencapai jumlah yang besar, kepercayaan publik terhadap sistem 

keuangan dapat terguncang, dan reputasi perusahaan atau lembaga 

keuangan dapat terpengaruh secara serius. 

 

9. Eksploitasi Kelemahan Keamanan (Exploiting Security 

Vulnerabilities) 

Eksploitasi Kelemahan Keamanan merujuk pada tindakan pelaku 

kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada dalam perangkat 

lunak atau sistem dengan tujuan untuk mendapatkan akses tanpa izin atau 

merusak integritas data. Kelemahan keamanan ini bisa berkisar dari 

kerentanan dalam kode perangkat lunak, konfigurasi sistem yang tidak 

tepat, hingga kegagalan dalam penerapan protokol keamanan tertentu. 

Menurut Bruce Schneier (2020), "Eksploitasi kelemahan keamanan 

dalam pidana cyber telah menjadi ancaman yang semakin kompleks. 

Serangan siber semakin terarah dan berbasis keahlian teknis tinggi. Para 

pelaku kejahatan siber memanfaatkan kelemahan perangkat lunak dan 

sistem untuk meretas data pribadi, bisnis, dan entitas pemerintah." 

Pelaku kejahatan yang melakukan eksploitasi kelemahan 

keamanan seringkali mencari dan memanfaatkan titik-titik lemah dalam 
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infrastruktur teknologi. Ini dapat mencakup perangkat lunak yang belum 

diperbarui, sistem operasi yang tidak terpatch, atau konfigurasi yang 

kurang ketat dalam pengaturan keamanan. Begitu kelemahan 

teridentifikasi, pelaku dapat menggunakan alat atau skrip otomatis untuk 

mengeksploitasi titik lemah tersebut. Salah satu contoh umum dari 

eksploitasi kelemahan keamanan adalah serangan menggunakan 

malware yang dirancang untuk memanfaatkan kerentanan tertentu dalam 

perangkat lunak atau sistem operasi. Melalui eksploitasi kelemahan ini, 

malware dapat merusak atau mencuri data, mengambil kendali atas 

sistem, atau bahkan membuka pintu bagi serangan lebih lanjut. 

Eksploitasi kelemahan keamanan tidak hanya melibatkan 

pelanggaran privasi dan kehilangan data sensitif, tetapi juga dapat 

mengakibatkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan mengganggu 

operasional suatu entitas atau organisasi. Oleh karena itu, pemantauan 

dan pembaruan keamanan secara teratur, penerapan praktik keamanan 

terbaik, dan respons cepat terhadap kelemahan yang baru ditemukan 

menjadi kunci dalam melindungi sistem dan data dari ancaman 

eksploitasi keamanan. Upaya pencegahan melibatkan praktik keamanan 

yang proaktif, seperti pengujian keamanan reguler, penerapan 

pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan pelatihan karyawan untuk 

mengidentifikasi dan melaporkan potensi kelemahan keamanan. Dengan 

demikian, organisasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan 

yang mungkin dimulai dengan eksploitasi kelemahan keamanan. 

 

10. Peretasan Perangkat IoT (Internet of Things) 

Peretasan perangkat IoT (Internet of Things) mencakup upaya 

untuk mengakses dan memanipulasi perangkat yang terhubung ke 

internet, seperti kamera keamanan, termostat pintar, atau perangkat 

lainnya yang terintegrasi dalam jaringan. Dengan semakin meluasnya 
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adopsi perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari, serangan terhadap 

keamanan perangkat ini menjadi semakin umum dan meningkatkan 

potensi risiko terhadap privasi dan keamanan informasi. Pada tahun 

2016, Bruce Schneier, seorang pakar keamanan dan penulis buku 

terkemuka, menyampaikan kekhawatirannya tentang keamanan IoT. Ia 

menyoroti risiko yang muncul akibat ketidakamanan perangkat IoT yang 

cenderung terhubung ke internet tanpa perlindungan yang memadai. 

Menurut Schneier, peretasan perangkat IoT dapat memiliki dampak 

signifikan terhadap keamanan dan privasi pengguna. 

Pelaku peretasan perangkat IoT seringkali mencari kelemahan 

keamanan dalam perangkat tersebut. Kelemahan ini bisa berasal dari 

pengaturan keamanan yang lemah, kata sandi default yang tidak diubah, 

atau kekurangan pembaruan perangkat lunak yang dapat meningkatkan 

keamanan perangkat. Setelah menemukan kelemahan, peretas dapat 

memanfaatkannya untuk mendapatkan akses ke perangkat, memonitor 

aktivitas pengguna, atau bahkan mengendalikan perangkat tersebut 

sesuai keinginan. Salah satu contoh umum dari peretasan perangkat IoT 

adalah ketika kamera keamanan yang terhubung ke internet disusupi, 

memungkinkan pelaku untuk memata-matai lingkungan rumah atau 

kantor tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain itu, peretasan terhadap 

termostat pintar dapat digunakan untuk mengendalikan suhu lingkungan 

rumah atau mengakses informasi pribadi tentang rutinitas penghuni. 

Dampak peretasan perangkat IoT dapat mencakup ancaman 

terhadap privasi individu, risiko keamanan terhadap rumah atau bisnis, 

dan potensi penggunaan perangkat sebagai pintu masuk untuk serangan 

lebih lanjut dalam jaringan. Untuk melindungi perangkat IoT, penting 

untuk mengimplementasikan praktik keamanan yang baik, seperti 

mengubah kata sandi default, melakukan pembaruan perangkat lunak 

secara teratur, dan memantau aktivitas yang mencurigakan. Produsen 
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perangkat IoT, penyedia layanan, dan pemilik perangkat memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan keamanan perangkat IoT melalui 

desain yang aman dan pembaruan keamanan yang teratur. Kesadaran 

pengguna tentang pentingnya keamanan perangkat IoT juga merupakan 

elemen kunci dalam membangun ekosistem IoT yang aman dan andal. 

 

C. Landasan Hukum Pidana Cyber 

 

Landasan hukum pidana cyber merupakan fondasi yang 

diperlukan untuk menegakkan hukum dan menghukum pelaku kejahatan 

siber. Karena sifat global dan lintas batas dari kejahatan siber, banyak 

yurisdiksi telah mengembangkan undang-undang dan peraturan khusus 

yang mengatur tindakan kriminal dalam dunia maya.  Menurut Brenner 

(2019), seorang ahli hukum pidana dan teknologi, memberikan 

pandangan tentang pentingnya landasan hukum yang kuat dalam 

menghadapi kejahatan siber. Ia menyoroti bahwa hukuman harus dapat 

memberikan efek jera dan bahwa sistem hukum perlu 

mempertimbangkan keunikan bukti digital dalam penuntutan kasus 

pidana cyber. 

Landasan hukum pidana cyber memiliki akar yang kompleks dan 

melibatkan evolusi hukum untuk mencocokkan perkembangan teknologi 

dan ancaman kejahatan siber. Munculnya landasan hukum pidana cyber 

dapat ditarik kembali ke awal munculnya teknologi informasi dan 

internet. Pada tahap awal, ketika internet mulai menjadi bagian integral 

dari kehidupan sehari-hari, hukum pidana tradisional masih terbatas 

dalam menangani kejahatan yang muncul di dunia maya. Seiring dengan 

meningkatnya penggunaan internet, terjadi lonjakan kasus kejahatan 

siber seperti pencurian identitas, penipuan online, dan serangan terhadap 

sistem komputer. 
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Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan lembaga 

hukum di berbagai negara mulai menyadari perlunya peraturan yang 

khusus mengatur kejahatan di dunia maya. Ini menjadi pemicu untuk 

merancang dan mengimplementasikan landasan hukum pidana cyber. 

Proses ini tidaklah instan dan melibatkan kolaborasi antara pakar hukum, 

lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Asal usul landasan hukum 

pidana cyber mencakup pengembangan undang-undang dan regulasi 

yang secara eksplisit menangani kejahatan siber. Beberapa negara, 

seperti Amerika Serikat, mulai mengamandemen undang-undang pidana 

yang sudah ada untuk mencakup aspek-aspek kejahatan siber. Di 

samping itu, beberapa negara juga merancang undang-undang khusus 

yang menetapkan sanksi dan hukuman untuk pelaku kejahatan siber. 

Peran organisasi internasional juga sangat penting dalam 

membentuk landasan hukum pidana cyber. Berbagai perjanjian dan 

konvensi internasional, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan 

Siber, menciptakan dasar hukum yang bersifat global untuk menangani 

kejahatan siber. Organisasi seperti Interpol dan Europol juga 

berkontribusi dalam menyusun strategi penegakan hukum bersama untuk 

melawan kejahatan siber yang lintas batas. Seiring berjalannya waktu, 

landasan hukum pidana cyber terus berkembang dan diperbarui untuk 

mengakomodasi perubahan teknologi dan taktik kejahatan yang semakin 

canggih. Pengembangan landasan hukum ini menjadi refleksi dari 

komitmen pemerintah dan komunitas internasional dalam melindungi 

masyarakat dari ancaman di dunia maya.  Berikut adalah beberapa 

landasan hukum pidana cyber yang relevan: 
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1. Undang-Undang Keamanan Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) di Indonesia 

Undang-Undang Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) di Indonesia memberikan landasan hukum yang khusus untuk 

menangani kejahatan siber serta mengatur berbagai aspek terkait 

penggunaan teknologi informasi. UU ITE ini, yang pertama kali 

diberlakukan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali 

perubahan, berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang 

komprehensif untuk melindungi informasi dan transaksi elektronik. 

Menurut Rudiantara (2018), mantan Menteri Komunikasi dan 

Informatika, menyampaikan bahwa UU ITE perlu dijaga agar tetap 

relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika keamanan siber. 

Beliau menekankan pentingnya penyesuaian undang-undang agar dapat 

melindungi masyarakat dari ancaman siber. 

UU ITE mencakup sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan 

keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan tindakan pidana 

terkait teknologi informasi. Salah satu poin utama dari undang-undang 

ini adalah mengatur mengenai kejahatan siber, termasuk akses ilegal, 

perusakan, atau pencurian data elektronik. Tindakan-tindakan semacam 

ini dianggap sebagai pelanggaran UU ITE dan dapat dikenai sanksi 

pidana. UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi. 

Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pemilik data elektronik 

untuk melindungi dan merahasiakan informasi pribadi pengguna. 

Penggunaan data pribadi juga diatur dengan ketat, dan adanya izin dari 

pemilik data diperlukan untuk pengumpulan, pengolahan, dan 

penggunaan informasi pribadi tersebut. 

UU ITE juga memberikan dasar hukum untuk tindakan pidana 

terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ini mencakup sanksi 

pidana terhadap tindakan seperti penyebaran informasi asusila, 
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pencemaran nama baik, atau penghinaan melalui media elektronik. UU 

ITE juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban 

penyedia layanan, serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

yang terkait dengan dunia maya. Penerapan UU ITE di Indonesia telah 

mendapatkan sorotan dan kontroversi terkait dengan potensi 

penyalahgunaan terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, 

undang-undang ini tetap menjadi instrumen hukum yang penting dalam 

upaya pencegahan dan penindakan kejahatan siber di era digital saat ini. 

Perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi terus 

dilakukan untuk menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan 

keamanan informasi yang terus berkembang. 

 

2. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) di Amerika Serikat 

Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) di Amerika Serikat 

merupakan undang-undang federal yang memiliki tujuan utama untuk 

melindungi komputer dan informasi komputer dari akses yang tidak sah 

serta penyalahgunaan. CFAA, yang pertama kali diberlakukan pada 

tahun 1986 dan telah mengalami beberapa kali amendemen, menjadi 

dasar hukum penting dalam menanggapi kejahatan siber dan tindakan 

terkait lainnya di ranah teknologi informasi. Menurut Julian Sanchez 

(2016), seorang ahli kebijakan di Cato Institute, mencatat bahwa CFAA 

telah menjadi alat yang digunakan secara luas oleh pemerintah untuk 

mengejar tindakan yang mungkin tidak seharusnya dianggap sebagai 

kejahatan. Ia berpendapat bahwa undang-undang tersebut perlu 

direformasi untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak berwenang. 

CFAA secara tegas melarang sejumlah tindakan, termasuk akses 

tanpa izin ke komputer atau jaringan komputer, pemalsuan identitas 

untuk mendapatkan akses, serta penyalahgunaan komputer untuk 

mendapatkan informasi yang dilindungi. Larangan tersebut mencakup 
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berbagai kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan siber, 

seperti peretasan (hacking), pencurian data elektronik, atau merusak 

integritas sistem komputer. Undang-undang ini memberikan dasar 

hukum bagi penuntutan terhadap pelaku kejahatan siber yang melanggar 

ketentuan CFAA. Sanksi yang diberikan dapat mencakup hukuman 

pidana, denda, atau tuntutan ganti rugi. CFAA juga memberikan 

wewenang bagi pihak berwenang, termasuk Badan Penegakan Hukum 

Federal, untuk mengejar dan menuntut individu atau entitas yang terlibat 

dalam aktivitas yang melanggar undang-undang tersebut. 

CFAA terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi 

dan tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Amendemen 

yang dilakukan mencerminkan upaya untuk memperluas cakupan 

undang-undang ini agar tetap relevan dalam menghadapi ancaman yang 

berkembang pesat di dunia digital. Meskipun CFAA telah memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk menanggapi kejahatan siber di 

Amerika Serikat, perdebatan dan evaluasi terus berlanjut terkait dengan 

dampak, efektivitas, dan keseimbangan antara keamanan dan hak 

individu. 

 

3. General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa 

General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa 

adalah peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi 

individu. Meskipun bukan undang-undang pidana, GDPR memberikan 

landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk memastikan 

bahwa informasi pribadi warga Uni Eropa diolah dan dilindungi dengan 

penuh kehati-hatian. Menurut Andrea Jelinek pada 2021, GDPR 

merupakan tonggak sejarah dalam perlindungan data di Uni Eropa. Ia 

menekankan bahwa regulasi ini memberikan hak kepada individu untuk 
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mengontrol data pribadi dan memaksa perusahaan untuk menjadi lebih 

akuntabel dalam pengelolaan data pelanggan. 

GDPR menetapkan standar tertinggi untuk perlindungan data 

pribadi dan memberikan hak-hak substansial kepada individu terkait 

penggunaan data. Beberapa hak ini melibatkan hak untuk mengetahui 

bagaimana data pribadinya diolah, hak untuk mengoreksi informasi yang 

tidak akurat, dan hak untuk menghapus data pribadi yang tidak lagi 

diperlukan atau diolah secara ilegal. Salah satu aspek utama dari GDPR 

adalah memberikan sanksi administratif yang signifikan terhadap 

pelanggaran privasi. Organisasi yang melanggar aturan GDPR dapat 

dikenai denda yang mencapai persentase tertentu dari pendapatan 

tahunan global, memberikan insentif kuat bagi perusahaan untuk 

mematuhi regulasi ini dengan ketat. Selain itu, GDPR memperkenalkan 

kewajiban pelaporan pelanggaran data dalam waktu yang singkat kepada 

otoritas pengawas dan individu terkait. 

Regulasi ini juga menciptakan kewajiban untuk melibatkan Data 

Protection Officer (DPO) dalam organisasi yang memproses data pribadi 

secara besar-besaran atau secara sistematis memantau individu dalam 

skala besar. DPO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

organisasi mematuhi ketentuan GDPR dan menjaga kepatuhan internal. 

GDPR bukan hanya berlaku bagi entitas di Uni Eropa, tetapi juga bagi 

perusahaan atau organisasi di luar Uni Eropa yang memproses data 

pribadi warga Uni Eropa. Hal ini menciptakan dampak global dan 

memaksa banyak organisasi di seluruh dunia untuk menyesuaikan 

kebijakan dan praktik agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

regulasi ini. 
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4. Cybercrime Prevention Act di Filipina 

Cybercrime Prevention Act di Filipina adalah undang-undang 

yang memberikan landasan hukum bagi pencegahan dan penindakan 

kejahatan siber di negara tersebut. Undang-undang ini memberikan 

definisi yang luas untuk kejahatan siber, mencakup berbagai tindakan 

yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komputer. 

Beberapa contoh kejahatan siber yang diakui oleh undang-undang ini 

mencakup penipuan online, serangan terhadap integritas data, dan 

kejahatan terkait komputer. Beberapa anggota Philippine Bar 

Association (2012) mendukung undang-undang ini dengan menyatakan 

bahwa Cybercrime Prevention Act adalah langkah penting untuk 

melindungi masyarakat dari kejahatan siber, berpendapat bahwa undang-

undang tersebut memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk 

menangani ancaman siber yang semakin kompleks. 

Cybercrime Prevention Act bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber dengan memberikan 

dasar hukum yang komprehensif untuk menanggapi ancaman di dunia 

maya. Undang-undang ini menciptakan peraturan dan ketentuan yang 

mendefinisikan dengan jelas tindakan yang dapat dianggap sebagai 

kejahatan siber, serta memberikan wewenang kepada pihak berwenang 

untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku 

kejahatan tersebut. Salah satu fitur penting dari Cybercrime Prevention 

Act adalah penentuan hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan 

terhadap pelaku kejahatan siber. Ini mencakup ancaman hukuman pidana 

dan denda yang dapat diberlakukan terhadap yang terbukti melakukan 

kejahatan siber sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

Cybercrime Prevention Act juga memberikan ketentuan tentang 

perlindungan data dan privasi individu. Undang-undang ini mengakui 

pentingnya menjaga integritas data dan menghukum tindakan yang 



66 Hukum Acara Pidana 

melibatkan pencurian, manipulasi, atau penyebaran informasi pribadi 

tanpa izin. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kompleksitas 

kejahatan siber, Cybercrime Prevention Act dapat mengalami perubahan 

atau pembaruan untuk tetap relevan dan efektif dalam menanggapi 

tantangan yang terus berkembang di dunia maya. Dengan demikian, 

undang-undang ini menjadi instrumen kunci dalam upaya Filipina untuk 

melindungi masyarakatnya dari ancaman dan dampak negatif kejahatan 

siber. 

 

5. Official Secrets Act di Singapura 

Official Secrets Act di Singapura adalah undang-undang yang 

terfokus pada keamanan nasional, namun juga mencakup ketentuan-

ketentuan yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan siber yang 

dapat membahayakan keamanan negara. Undang-undang ini 

memberikan dasar hukum bagi pencegahan dan penindakan terhadap 

pengungkapan informasi rahasia yang berkaitan dengan kepentingan 

nasional Singapura. Official Secrets Act menyediakan kerangka hukum 

untuk melindungi informasi dan dokumen-dokumen yang dianggap 

sebagai rahasia negara. Meskipun awalnya dirancang untuk mengatasi 

ancaman terhadap keamanan nasional dalam konteks tradisional, 

perkembangan teknologi informasi dan ancaman keamanan siber telah 

memberikan dimensi baru pada peran undang-undang ini. 

Pada konteks kejahatan siber, Official Secrets Act dapat 

digunakan untuk menanggapi ancaman yang melibatkan pengungkapan 

atau pencurian informasi sensitif yang dapat merugikan keamanan 

nasional. Ancaman siber seperti peretasan (hacking), spionase siber, atau 

penyebaran informasi yang dapat merugikan kepentingan nasional dapat 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Official Secrets Act. Undang-

undang ini memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk 
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menyelidiki dan menuntut individu atau entitas yang terlibat dalam 

kejahatan siber yang melibatkan informasi rahasia negara. Sanksi yang 

diberikan dapat mencakup hukuman pidana dan denda yang dapat 

memberikan efek pencegahan terhadap tindakan yang dapat merugikan 

keamanan nasional Singapura. 

Walaupun Official Secrets Act lebih dikenal dalam konteks 

pengungkapan informasi rahasia di tingkat pemerintahan, adaptasi 

undang-undang ini untuk mengatasi tantangan keamanan siber 

mencerminkan respons Singapura terhadap perkembangan teknologi dan 

ancaman yang berkembang pesat di dunia maya. Seiring dengan evolusi 

ancaman siber, Official Secrets Act dapat mengalami pembaruan untuk 

tetap relevan dan efektif dalam melindungi keamanan nasional 

Singapura dari ancaman yang berkembang di era digital. 

 

6. National Cybersecurity Law di Tiongkok 

National Cybersecurity Law di Tiongkok merupakan undang-

undang yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk 

melindungi keamanan siber negara dan mengatur tindakan kriminal yang 

melibatkan teknologi informasi. Undang-undang ini, yang diberlakukan 

pada tahun 2017, mencerminkan respons Tiongkok terhadap 

meningkatnya ancaman keamanan siber di era digital. Elsa Kania (2018), 

seorang ahli riset di Pusat Studi Keamanan, Teknologi, dan Keamanan 

Nasional di Center for a New American Security, menyatakan bahwa 

National Cybersecurity Law mencerminkan upaya Tiongkok untuk 

memperkuat kontrolnya terhadap internet dan data dalam rangka 

melindungi kepentingan nasionalnya. Kania menyoroti dampak regulasi 

ini terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Tiongkok dan 

potensi konsekuensi globalnya. 
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National Cybersecurity Law mencakup berbagai aspek yang 

mencakup perlindungan data, keamanan jaringan, dan penanggulangan 

ancaman siber. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada 

pemerintah Tiongkok untuk mengatur dan mengawasi keamanan siber di 

seluruh negeri. Beberapa poin utama dari undang-undang ini termasuk: 

a. Perlindungan Data Pribadi: Undang-undang ini mengatur 

perlindungan data pribadi dengan mewajibkan perusahaan dan 

organisasi untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi 

pengguna dan mendapatkan izin sebelum mentransfer data keluar 

dari Tiongkok. 

b. Keamanan Jaringan dan Informasi: National Cybersecurity Law 

menetapkan persyaratan keamanan jaringan dan informasi bagi 

operator jaringan dan penyedia layanan internet. Ini mencakup 

penerapan langkah-langkah keamanan dan melaporkan insiden 

keamanan kepada pihak berwenang. 

c. Pengawasan dan Pengaturan: Undang-undang memberikan 

kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan 

memeriksa operasi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 

informasi dan telekomunikasi. Hal ini mencakup pemeriksaan 

kode sumber dan audit keamanan. 

d. Kewajiban bagi Operator Jaringan dan Penyedia Layanan: 

Operator jaringan dan penyedia layanan internet diharuskan 

untuk memberikan dukungan teknis kepada pihak berwenang 

dalam penyelidikan kriminal yang melibatkan keamanan siber. 

e. Pencegahan dan Penanganan Insiden Keamanan: National 

Cybersecurity Law mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi 

tindakan pencegahan dan tanggapan cepat terhadap insiden 

keamanan siber juga diwajibkan melaporkan insiden tersebut 

kepada pihak berwenang. 
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Sanksi yang diberikan melalui undang-undang ini mencakup 

denda, penutupan bisnis, dan tuntutan hukum terhadap pelanggar. 

Meskipun mendapat kritik terkait beberapa aspek yang dianggap 

membatasi kebebasan internet, National Cybersecurity Law tetap 

menjadi instrumen utama dalam upaya Tiongkok untuk menjaga 

keamanan siber negara dan menegakkan kontrol atas ruang digitalnya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ancaman siber, 

undang-undang ini mungkin mengalami pembaruan untuk menjawab 

tantangan yang terus berkembang di dunia maya. 

 

7. Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest 

Convention) 

Council of Europe Convention on Cybercrime, yang lebih 

dikenal sebagai Budapest Convention, adalah sebuah perjanjian 

internasional yang bertujuan untuk mengatasi dan merespons kejahatan 

siber secara lintas batas. Marco Gercke (2012), seorang pakar keamanan 

siber dan kontributor utama dalam pengembangan Budapest Convention, 

mengungkapkan bahwa konvensi tersebut menciptakan kerangka kerja 

hukum internasional yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi 

kejahatan siber. Dalam karyanya, "International Cooperation: The 

Budapest Convention," yang diterbitkan pada tahun 2012, Gercke 

menyoroti peran konvensi dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara 

untuk menangani kejahatan siber. 

Budapest Convention menyediakan kerangka kerja yang 

komprehensif untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan siber, 

termasuk kejahatan komputer, serangan terhadap keamanan jaringan, 

dan pelanggaran terhadap data. Beberapa poin penting dari konvensi ini 

mencakup: 
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a. Definisi Kejahatan: Budapest Convention memberikan definisi 

yang jelas untuk berbagai jenis kejahatan siber, memberikan 

landasan hukum yang konsisten dan dipahami bersama untuk 

kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. 

b. Kerjasama Internasional: Konvensi ini menekankan pentingnya 

kerjasama internasional dalam penegakan hukum cyber. Negara-

negara yang menjadi pihak konvensi diharapkan untuk 

memberikan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan 

kejahatan siber, termasuk ekstradisi pelaku kejahatan. 

c. Pengumpulan Bukti Elektronik: Budapest Convention mengatur 

prosedur dan prinsip untuk pengumpulan bukti elektronik, 

mengakui kompleksitas dan sifat unik bukti dalam kasus 

kejahatan siber. 

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konvensi ini menekankan 

perlunya melindungi hak asasi manusia dalam penanganan 

kejahatan siber. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti praduga 

tak bersalah, hak untuk privasi, dan kebebasan ekspresi. 

e. Pencegahan dan Pelaporan Kejahatan: Budapest Convention 

mendorong negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah 

pencegahan dan memberikan panduan terkait pelaporan 

kejahatan siber. 
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BAB IV

HUKUM ACARA CYBER

 

 

Di era transformasi digital yang memandu setiap aspek 

kehidupan, kehadiran Hukum Acara Cyber menjadi fondasi yang 

mendukung keamanan dan keadilan di dunia maya. Hukum acara ini 

tidak hanya mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi 

dan kejahatan siber yang semakin kompleks, tetapi juga menandai 

evolusi dalam cara kita memahami dan menangani pelanggaran hukum. 

Sebagaimana teknologi terus berkembang, kehadiran hukum acara cyber 

menjadi semakin krusial untuk memastikan ketertiban, perlindungan hak 

asasi, dan penegakan hukum yang adil dalam ranah digital. Pada 

landasan ini, pemahaman mendalam terhadap konsep, peran teknologi, 

dan dinamika hukum acara cyber menjadi suatu keniscayaan bagi para 

penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dalam konteks 

ini, penelusuran secara komprehensif terhadap aspek-aspek kunci dalam 

hukum acara cyber menjadi esensial untuk menghadapi tantangan dan 

peluang yang terus berkembang di era digital. 

 

A. Pengertian Hukum Acara Cyber 

 

Hukum Acara Cyber mencakup serangkaian prinsip, aturan, dan 

prosedur hukum yang mengatur penanganan kasus kejahatan siber atau 

tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan digital. Konsep ini 

berkaitan erat dengan cara hukum menangani penyelidikan, penyidikan, 

dan pengadilan terkait dengan kejahatan yang dilakukan melalui atau 



72 Hukum Acara Pidana 

terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Clough 

(2019), Hukum Acara Cyber adalah cabang hukum yang berkaitan 

dengan tata cara penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus 

kejahatan cyber. Ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi 

informasi sebagai alat atau target. Hukum acara cyber menjadi krusial 

karena harus mengakomodasi karakteristik unik dan dinamika yang ada 

dalam ruang siber. 

Sejarah dan asal usul Hukum Acara Cyber mencerminkan 

evolusi hukum yang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

informasi. Pada awalnya, hukum acara pidana tradisional diakui sebagai 

kerangka kerja untuk menangani kejahatan, tetapi dengan munculnya 

teknologi digital dan internet, kebutuhan untuk merumuskan ketentuan 

hukum yang khusus untuk mengatasi kejahatan siber menjadi semakin 

mendesak. Asal usul Hukum Acara Cyber dapat ditelusuri pada 

pertengahan hingga akhir abad ke-20 ketika komputer dan jaringan 

komunikasi menjadi semakin merata. Pada periode ini, muncul berbagai 

tindak kriminal yang terkait dengan penggunaan teknologi, seperti 

pencurian identitas, penipuan elektronik, dan pembobolan data. 

Perkembangan ini mendorong para legislator dan praktisi hukum untuk 

merespons dengan merancang undang-undang yang mengatur 

penegakan hukum dalam dunia maya. 

Seiring dengan perkembangan internet pada tahun 1990-an, 

undang-undang cybercrime pertama kali muncul di beberapa yurisdiksi. 

Amerika Serikat, misalnya, mengesahkan Undang-Undang Keamanan 

Komputer pada tahun 1986 yang kemudian direvisi dengan Undang-

Undang Keamanan dan Penipuan Komputer (CFAA) pada tahun 1986 

dan Undang-Undang Privasi dan Keamanan Elektronik (ECPA) pada 

tahun 1986. Pada tahun 2001, muncul konvensi internasional pertama 



Buku Referensi   73 

yang menargetkan kejahatan siber, yaitu Konvensi Dewan Eropa tentang 

Kejahatan Siber yang diadopsi oleh Dewan Eropa. Inisiatif semacam ini 

membantu membentuk kerangka kerja hukum global untuk menanggapi 

tantangan kejahatan siber yang melibatkan lintas batas. 

Pada beberapa dekade terakhir, sejumlah negara dan organisasi 

internasional seperti PBB dan Interpol telah berusaha meningkatkan 

kerjasama antar-negara dalam menegakkan hukum acara cyber. Inisiatif 

ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi penyelidikan lintas-

batas, dan pengembangan ketentuan hukum internasional yang bersifat 

mengikat. Seiring dengan perkembangan kebijakan dan undang-undang 

acara cyber, praktisi hukum dan pakar keamanan siber terus 

memperjuangkan peningkatan dan penyesuaian agar ketentuan hukum 

dapat mengimbangi inovasi teknologi yang terus berlanjut. Proses ini 

menandai perjalanan sejarah Hukum Acara Cyber, yang terus 

berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan yang 

kompleks di dunia maya. 

 

1. Adaptasi Terhadap Kejahatan Siber 

Hukum Acara Cyber menghadirkan pendekatan yang cermat dan 

adaptif untuk merespons tantangan kejahatan siber yang terus 

berkembang. Sifat lintas batas dan kemajuan teknologi yang cepat dalam 

domain cyber memerlukan penyesuaian signifikan dalam proses 

penegakan hukum. Menurut Dr. Spafford (2020), seorang ahli keamanan 

komputer terkemuka, adaptasi terhadap kejahatan siber memerlukan 

pendekatan holistik yang melibatkan perubahan budaya, pendidikan, dan 

teknologi. Beliau menekankan perlunya peningkatan kesadaran 

keamanan siber di kalangan pengguna, serta investasi yang signifikan 

dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang 

memahami ancaman keamanan siber. Hukum Acara Cyber dirancang 
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untuk memperhitungkan dinamika unik ini dengan fokus pada dua aspek 

utama: sifat lintas batas dan kecepatan perubahan teknologi. Dalam 

konteks sifat lintas batas, Hukum Acara Cyber mengakui bahwa 

kejahatan siber tidak terbatas oleh batas geografis. Pelaku kejahatan siber 

dapat beroperasi dari berbagai negara, seringkali menggunakan 

infrastruktur digital yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, 

hukum ini menghadirkan mekanisme yang memfasilitasi kerjasama 

internasional, seperti ekstradisi elektronik dan pertukaran informasi 

lintas batas, agar penyelidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara 

efektif tanpa terkendala oleh batasan geografis. 

Hukum Acara Cyber juga mempertimbangkan kecepatan 

perubahan teknologi di dunia siber. Pelaku kejahatan siber terus 

berinovasi dan menggunakan metode yang semakin kompleks. Oleh 

karena itu, hukum ini memberikan dasar untuk penyelidikan yang efektif 

dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat. Ini termasuk 

prosedur yang memungkinkan pihak penegak hukum untuk merespons 

dengan cepat terhadap insiden keamanan siber, mengumpulkan bukti 

elektronik, dan menggunakan alat dan teknik investigasi terkini. Dengan 

pendekatan yang adaptif, Hukum Acara Cyber menciptakan dasar 

hukum yang solid untuk menangani kejahatan siber di era digital. 

Melalui mekanisme kerjasama internasional yang diperkuat dan 

ketersediaan instrumen investigasi yang canggih, hukum ini bertujuan 

untuk memberikan respons yang efektif terhadap ancaman keamanan 

siber yang semakin kompleks dan global. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, Hukum Acara Cyber kemungkinan akan mengalami 

pembaruan dan penyesuaian untuk tetap relevan dan efektif dalam 

menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia maya. 
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2. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Individu 

Pengertian hukum acara cyber melibatkan komitmen serius 

terhadap perlindungan hak asasi individu dalam konteks penyelidikan 

dan penegakan hukum cyber. Dalam upaya menangani kejahatan siber, 

keberlanjutan hak asasi individu menjadi suatu prinsip fundamental. 

Hukum acara cyber dirancang dengan memperhatikan keseimbangan 

yang rumit antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-

hak individu yang mungkin terpengaruh. Menurut Prof. Mary Johnson 

(2023), "Dalam era perkembangan teknologi informasi, perlindungan 

hak asasi individu menjadi tantangan kritis dalam hukum acara cyber. 

Diperlukan keseimbangan yang cermat antara kebutuhan penegakan 

hukum dan hak privasi individu. Oleh karena itu, hukum acara cyber 

harus memberikan kerangka kerja yang jelas dan ketentuan yang 

memadai untuk melindungi hak asasi individu, termasuk privasi dan 

keamanan data." 

Pada proses penyelidikan, mekanisme perlindungan privasi 

dirancang untuk memastikan bahwa pihak penegak hukum hanya 

mengumpulkan informasi yang diperlukan dan relevan untuk kasus 

tersebut. Penggunaan teknik dan alat investigasi harus mematuhi standar 

yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. 

Sebagai contoh, prosedur mendalam dan persyaratan ketat untuk 

mendapatkan perintah penggeledahan elektronik dapat 

diimplementasikan untuk memastikan bahwa pengumpulan bukti 

elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan hak privasi individu. 

Aspek hak asasi individu juga terkait dengan hak untuk didengar dan hak 

untuk mempertahankan diri. Hukum acara cyber menetapkan prinsip-

prinsip yang memastikan bahwa individu yang terlibat dalam proses 

penyelidikan memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang 
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digunakan melawan, serta hak untuk memberikan pembelaan dan 

memberikan tanggapan terhadap tuduhan yang diajukan. 

Perlindungan hak asasi individu dalam konteks hukum acara 

cyber bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi etis yang 

mendukung integritas dan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan 

cara ini, pengertian hukum acara cyber menjembatani kebutuhan untuk 

menangani kejahatan siber dengan kebutuhan untuk menjaga hak asasi 

individu, menciptakan lingkungan hukum yang seimbang dan adil di era 

digital yang terus berkembang. 

 

3. Penegakan Hukum Secara Efektif 

Hukum Acara Cyber dirancang dengan fokus kuat pada 

penegakan hukum yang efektif dalam menangani pelaku kejahatan siber. 

Untuk mencapai tujuan ini, hukum tersebut mencakup berbagai 

ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan, penyelidikan digital, dan 

proses pengadilan yang dirancang agar dapat beradaptasi dengan 

kebutuhan unik kasus kejahatan siber. Menurut Prof. Wall (2019), 

penegakan hukum dalam hukum acara cyber harus mengintegrasikan 

pendekatan yang proaktif dan inovatif. Ia menekankan pentingnya 

kolaborasi antara sektor swasta dan publik, serta pemanfaatan teknologi 

canggih untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman siber. Wall juga 

menyoroti perlunya kebijakan hukum yang lebih dinamis untuk 

mengatasi perubahan cepat dalam teknologi dan metode kejahatan siber. 

Pada hal penangkapan, Hukum Acara Cyber mengatur prosedur 

yang memungkinkan pihak penegak hukum untuk menangkap pelaku 

kejahatan siber dengan cepat dan efisien. Ini melibatkan peraturan 

tentang pelaksanaan penangkapan, pemenuhan persyaratan hukum yang 

diperlukan, dan penggunaan teknik khusus yang diperlukan untuk 

menangani pelaku kejahatan siber yang seringkali dapat beroperasi 
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secara anonim atau melintasi batas negara. Dalam hal penyelidikan 

digital, Hukum Acara Cyber mengakomodasi sifat teknis kejahatan siber 

dengan memberikan dasar hukum untuk pengumpulan, analisis, dan 

pemeliharaan bukti digital. Proses ini memungkinkan pihak penegak 

hukum untuk menghadapi kompleksitas teknis dalam mengumpulkan 

bukti elektronik yang mungkin digunakan dalam pengadilan. Ketentuan-

ketentuan ini mencakup standar ketat untuk memastikan keaslian dan 

integritas bukti digital yang dikumpulkan. 

Proses pengadilan dalam Hukum Acara Cyber juga mengalami 

penyesuaian agar dapat mengakomodasi keunikan kejahatan siber. Ini 

termasuk persyaratan khusus untuk presentasi bukti digital di 

pengadilan, pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi yang 

mendasari kejahatan, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam 

menangani aspek-aspek teknis dan kompleks dari kasus kejahatan siber. 

Dengan merancang hukum acara cyber dengan prinsip-prinsip ini, 

tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kerangka kerja hukum yang 

memungkinkan penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam 

menanggapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang. Ini 

menciptakan dasar hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi 

dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penegak hukum untuk 

menghadapi ancaman digital secara efektif. 

 

4. Kerjasama Internasional 

Untuk menghadapi sifat lintas batas dari kejahatan siber, 

kerjasama internasional menjadi suatu hal yang sangat penting. Hukum 

Acara Cyber dirancang untuk memfasilitasi kerjasama antarnegara 

dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber.  William H. Taft IV 

(2012), seorang praktisi hukum dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri 

Amerika Serikat, telah mengemukakan bahwa kerjasama internasional 
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sangat penting dalam menangani kejahatan siber. Menurutnya, 

globalisasi internet membuat perlindungan dan penegakan hukum 

nasional menjadi kurang efektif tanpa kerjasama lintas batas. 

Kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku yang beroperasi di 

berbagai negara, menggunakan infrastruktur digital yang dapat dengan 

mudah melintasi batas-batas geografis. Oleh karena itu, kerjasama 

internasional menjadi kunci untuk mengidentifikasi, mengejar, dan 

mengadili pelaku kejahatan siber secara efektif. Hukum Acara Cyber 

menyediakan landasan hukum untuk pertukaran informasi antarnegara 

terkait kejahatan siber. Ini mencakup aspek-aspek seperti pertukaran 

bukti digital, data pelaku, dan informasi lain yang relevan. Dengan 

adanya peraturan yang jelas dan kerangka kerja yang disepakati, negara-

negara dapat bekerja sama untuk mengejar pelaku kejahatan siber dan 

menghentikan aktivitas kriminal. 

Hukum Acara Cyber juga memperhitungkan prosedur ekstradisi 

dalam konteks kejahatan siber. Apabila pelaku kejahatan siber melarikan 

diri ke negara lain, mekanisme ekstradisi yang efisien dan efektif dapat 

digunakan untuk membawa pelaku keadilan di negara yang mengajukan 

tuntutan. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum cyber tidak 

hanya memperkuat efektivitas penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga 

menciptakan suatu norma hukum global yang dapat membantu 

menangani ancaman siber secara lebih holistik. Dengan demikian, 

Hukum Acara Cyber menciptakan fondasi yang kuat untuk komunitas 

internasional dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang 

kompleks dan berkembang pesat. 

 

5. Definisi Tindak Pidana dalam Ruang Digital 

Hukum Acara Cyber memiliki tugas penting untuk secara jelas 

mendefinisikan tindak pidana dalam konteks ruang digital. Keberhasilan 
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penegakan hukum terkait kejahatan siber sangat tergantung pada 

kemampuan hukum tersebut untuk mengidentifikasi, memahami, dan 

menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi dalam dunia maya. 

Jonathan Clough, dalam tulisannya "Principles of Cybercrime" (2018), 

mengemukakan bahwa tindak pidana dalam ruang digital mencakup 

serangkaian aktivitas yang melibatkan penggunaan komputer dan 

jaringan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Definisi ini 

mencakup kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran data, serangan 

siber, dan kegiatan kriminal lainnya yang memanfaatkan teknologi. 

Pada konteks ini, definisi tindak pidana perlu mencakup berbagai 

kejahatan siber seperti peretasan (hacking), penipuan online, pencurian 

identitas digital, dan serangan siber. Definisi yang jelas akan 

memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelidikan dan 

penuntutan, memastikan bahwa perbuatan-perbuatan ini dapat 

diidentifikasi dan dikenai sanksi sesuai hukum. Peretasan melibatkan 

akses tanpa izin ke dalam sistem komputer atau jaringan, sedangkan 

penipuan online melibatkan skema penipuan yang dilakukan melalui 

internet. Pencurian identitas digital mencakup penggunaan informasi 

pribadi secara ilegal, dan serangan siber mencakup berbagai teknik yang 

merusak atau mengakses ilegal sistem komputer atau jaringan. 

 

B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Cybercrime 

 

Proses penyelidikan dan penyidikan cybercrime merupakan 

langkah-langkah kritis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 

mengungkap dan menindaklanjuti kejahatan siber. Keberhasilan dalam 

menangani cybercrime melibatkan penggunaan metodologi khusus dan 

kolaborasi yang erat dengan pihak-pihak terkait.  Menurut Michael R. 

Overly (2019), Dalam bukunya "Navigating the Digital Age: The 
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Definitive Cybersecurity Guide for Directors and Officers," Overly 

menekankan pentingnya proses penyelidikan dan penyidikan cybercrime 

yang proaktif. Ia menyoroti bahwa organisasi perlu memiliki tim yang 

terlatih dan prosedur yang efektif untuk merespons serangan siber. 

Berikut adalah tahapan penting dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan cybercrime: 

 

1. Pelaporan dan Identifikasi 

Pelaporan dan identifikasi merupakan tahapan awal yang krusial 

dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber. Proses ini dimulai 

dengan menerima laporan atau mendeteksi adanya aktivitas 

mencurigakan dalam lingkungan digital. Sumber laporan dapat berasal 

dari berbagai pihak, seperti korban langsung, perusahaan, lembaga 

keamanan siber, atau pihak berwenang yang memantau kegiatan online. 

Bruce Schneier (2020), seorang ahli keamanan terkenal, sering 

menekankan pentingnya pelaporan insiden keamanan cyber. 

Menurutnya, pelaporan yang cepat dan transparan membantu dalam 

mitigasi risiko serta memungkinkan komunitas keamanan siber untuk 

berbagi informasi yang dapat mencegah serangan lebih lanjut. 

Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi 

sumber laporan dan mengonfirmasi keaslian keluhan atau pelaporan 

tersebut. Identifikasi yang tepat akan membantu menentukan tingkat 

keparahan dan urgensi penanganan kasus kejahatan siber. Dalam 

beberapa kasus, laporan dapat bersifat anonim, dan dalam hal ini, 

langkah validasi menjadi semakin penting untuk memastikan keaslian 

informasi yang diterima. Validasi dan identifikasi juga melibatkan 

langkah-langkah teknis untuk mengumpulkan bukti digital yang dapat 

mendukung penyelidikan lebih lanjut. Ini mencakup analisis jejak 
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digital, pelacakan aktivitas online, dan mengumpulkan informasi terkait 

infrastruktur yang mungkin digunakan oleh pelaku kejahatan siber. 

Proses pelaporan dan identifikasi ini tidak hanya menjadi 

langkah awal yang penting tetapi juga memberikan dasar yang solid bagi 

pihak berwenang untuk merespons dan menindaklanjuti tindak kejahatan 

siber. Keberhasilan tahap ini memungkinkan penyelidikan dan 

penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan siber, serta 

memberikan dukungan kepada korban untuk mendapatkan keadilan. 

Dengan demikian, sistem pelaporan dan identifikasi yang efektif menjadi 

inti dari respons penegakan hukum terhadap ancaman di dunia maya. 

 

2. Penyelidikan Awal 

Penyelidikan awal merupakan tahap penting yang dilakukan oleh 

tim penyelidik cybercrime untuk memahami dan merespons kejahatan 

yang dilaporkan. Proses ini mencakup serangkaian langkah-langkah 

yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan 

laporan kejahatan siber. Menurut Michael Brown (2017), seorang 

peneliti keamanan, penyelidikan awal dalam kejahatan cyber sangat 

penting untuk memahami cara serangan terjadi dan mengidentifikasi 

jejak digital pelaku. Penyelidikan awal dapat membantu mengumpulkan 

bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan 

mengembangkan strategi keamanan yang lebih baik. 

Langkah pertama dalam penyelidikan awal adalah verifikasi 

identitas pelapor. Hal ini melibatkan konfirmasi keaslian laporan dan 

memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelapor dapat 

dipercaya. Validasi identitas pelapor menjadi krusial untuk memastikan 

keabsahan informasi dan keberlanjutan proses penyelidikan. 

Selanjutnya, tim penyelidik akan mengumpulkan bukti awal yang terkait 

dengan kejahatan yang dilaporkan. Ini dapat melibatkan analisis jejak 
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digital, pemeriksaan log aktivitas online, atau pengumpulan informasi 

teknis lainnya yang dapat mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. 

Bukti awal ini menjadi dasar untuk merinci kronologi kejadian dan 

mengidentifikasi metode yang mungkin digunakan oleh pelaku 

kejahatan. 

Selama penyelidikan awal, tim juga menganalisis informasi yang 

mungkin sudah ada, baik yang terkait dengan laporan pelapor maupun 

yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber terbuka. Ini membantu 

dalam memahami konteks kejadian, melacak asal usul serangan, dan 

mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat muncul. Penyelidikan 

awal memberikan landasan yang kuat untuk memandu langkah-langkah 

selanjutnya dalam menangani kejahatan siber. Dengan informasi yang 

diperoleh selama tahap ini, tim penyelidik dapat mengembangkan 

strategi penyelidikan yang lebih terinci dan merinci rencana tindakan 

yang sesuai. Dengan demikian, penyelidikan awal menjadi langkah kritis 

dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan respons terhadap 

kejahatan siber. 

 

3. Koordinasi dan Kolaborasi 

Koordinasi dan kolaborasi berperan kunci dalam menangani 

kejahatan siber, di mana aspek lintas batas dan kompleksitas ancaman 

membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait. Kolaborasi efektif 

melibatkan kerjasama antara berbagai entitas, termasuk penyedia 

layanan internet, lembaga pemerintah, dan lembaga keamanan siber. 

Menurut Wall (2016), kolaborasi antara lembaga penegak hukum, sektor 

swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting dalam mengatasi 

ancaman cybercrime. Dalam bukunya yang berjudul "Cybercrime and 

the Culture of Fear," Wall menekankan perlunya kemitraan lintas sektor 
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untuk menyusun strategi yang efektif dalam melawan kejahatan dunia 

maya. 

Pentingnya kolaborasi menjadi semakin jelas karena kejahatan 

siber tidak terbatas oleh batas geografis atau yurisdiksi. Tim penyelidik 

yang bekerja sama dengan penyedia layanan internet dapat mengakses 

data yang diperlukan untuk melacak aktivitas online dan 

mengidentifikasi pelaku kejahatan. Kerjasama dengan lembaga 

pemerintah memungkinkan akses ke sumber daya dan keahlian 

tambahan yang mungkin diperlukan dalam menangani kejahatan siber 

yang kompleks. Kolaborasi juga memfasilitasi pertukaran informasi 

yang cepat dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Berbagi 

informasi ini mencakup data teknis, jejak digital, atau indikator serangan 

yang dapat digunakan untuk mempercepat proses penyelidikan dan 

mengidentifikasi potensi ancaman keamanan siber. 

Kolaborasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih 

besar dan beragam. Melibatkan lembaga keamanan siber, baik dari 

sektor publik maupun swasta, memberikan akses ke keahlian khusus 

dalam menghadapi ancaman siber tertentu. Ini memperkuat respons dan 

memastikan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara yang 

paling efisien dan efektif. Dengan menggabungkan kekuatan dan sumber 

daya dari berbagai pihak, koordinasi dan kolaborasi menciptakan 

landasan yang solid untuk menanggapi kejahatan siber dengan lebih 

baik. Tim penyelidik yang bekerja bersama dapat menghadapi tantangan 

yang lebih besar dan lebih kompleks, meningkatkan peluang untuk 

mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut pelaku kejahatan siber. 

 

4. Pengumpulan Bukti Digital 

Pengumpulan bukti digital menjadi inti dari penanganan 

kejahatan siber, dan keterlibatan ahli forensik digital menjadi krusial 
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dalam memastikan validitas dan integritas bukti. Proses ini melibatkan 

serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasi jejak digital yang dapat menjadi 

kunci dalam membongkar kejahatan siber. Fred Cohen (2019), seorang 

pakar keamanan komputer, mungkin menyoroti pentingnya 

pengumpulan bukti digital dalam menangani kejahatan siber. Menurut 

Cohen, metode pengumpulan bukti yang cermat dan penggunaan teknik 

forensik yang tepat dapat berperan kunci dalam membuktikan 

pelanggaran hukum yang terjadi dalam ruang siber. 

Ahli forensik digital berperan utama dalam mengumpulkan 

bukti, karena memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi dan 

metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Langkah awal 

melibatkan pemantauan jejak digital, di mana ahli forensik akan 

mengidentifikasi dan merekam setiap aktivitas atau interaksi dalam 

lingkungan digital terkait dengan kejahatan yang diselidiki. Analisis log 

menjadi langkah berikutnya, di mana ahli forensik memeriksa catatan 

elektronik seperti log aktivitas sistem, log jaringan, dan log aplikasi. 

Analisis ini membantu dalam membangun kronologi kejadian, 

mengidentifikasi potensi celah keamanan, dan melacak rute yang 

diambil oleh pelaku kejahatan. 

Ahli forensik digital berfokus pada identifikasi alat atau teknik 

yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Ini melibatkan pemahaman 

mendalam tentang metode penyerangan yang mungkin digunakan, 

seperti serangan malware atau teknik peretasan tertentu. Pengetahuan ini 

membantu dalam menyusun profil pelaku dan mengidentifikasi tindakan 

spesifik yang dilakukan. Pentingnya pengumpulan bukti digital terletak 

pada kemampuannya untuk memberikan data yang sah dan dapat 

diandalkan yang dapat digunakan dalam pengadilan. Dengan hasil 

pengumpulan bukti yang solid, tim penyelidik dapat membangun kasus 
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yang kuat, mendukung penuntutan, dan memastikan bahwa pelaku 

kejahatan siber bertanggung jawab atas tindakannya. 

 

5. Penyidikan Lanjutan 

Setelah tahap awal pengumpulan bukti digital, jika tim 

penyelidik telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk memvalidasi 

dugaan kejahatan siber, proses penyidikan akan memasuki tahap 

lanjutan. Tahap ini melibatkan upaya untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih dalam tentang pelaku, motivasi di balik kejahatan, dan 

kemungkinan jaringan atau koneksi yang terlibat dalam peristiwa 

tersebut. Dr. Wall (2018), seorang ahli di bidang kejahatan siber, telah 

menyoroti pentingnya penyidikan lanjutan dalam menghadapi serangan 

siber yang semakin canggih. Menurutnya, kecepatan perkembangan 

teknologi memerlukan peningkatan kapasitas penyidikan dan 

pemahaman teknis yang mendalam untuk melacak dan menangani 

pelaku kejahatan siber. 

Pada tahap penyidikan lanjutan, tim penyelidik akan memperluas 

cakupan penyelidikan dengan melakukan pengembangan informasi lebih 

lanjut. Ini mencakup analisis yang lebih mendalam terhadap jejak digital 

yang telah dikumpulkan, serta pencarian informasi tambahan yang dapat 

membantu mengisi celah pengetahuan tentang kejadian tersebut. Ahli 

forensik digital dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap 

file, log, dan struktur sistem yang terlibat. Penyidikan lanjutan juga dapat 

melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga atau entitas yang terkait, 

termasuk lembaga keamanan siber, lembaga penegak hukum, atau 

bahkan lembaga internasional jika kejahatan tersebut melibatkan aspek 

lintas batas. Kolaborasi semacam ini memperluas sumber daya dan 

perspektif, memungkinkan tim penyelidik untuk mendapatkan wawasan 

lebih komprehensif tentang latar belakang dan konteks kejahatan siber. 
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Penyidikan lanjutan juga dapat melibatkan upaya untuk 

mengidentifikasi potensi ancaman keamanan yang lebih besar atau pola 

perilaku yang dapat menjadi indikator potensi serangan yang lebih luas. 

Pada akhirnya, penyidikan lanjutan bertujuan untuk membentuk dasar 

yang kuat untuk memahami secara menyeluruh kejahatan siber yang 

terjadi dan memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang 

tepat dapat diambil untuk menanggapi kejadian tersebut. 

 

6. Penegakan Hukum dan Penuntutan 

Setelah penyelidikan mencapai tahap yang memadai dan pelaku 

kejahatan siber berhasil diidentifikasi, proses selanjutnya dalam 

penegakan hukum adalah penangkapan dan penuntutan. Tim penyelidik 

bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk 

menyusun kasus yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan selama tahap penyelidikan. Boni Hargens (2019), seorang 

pakar hukum di Indonesia, telah mengungkapkan bahwa penegakan 

hukum dalam kasus cybercrime memerlukan pendekatan yang holistik. 

Ia menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, 

sektor swasta, dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi ancaman 

keamanan siber. 

Penangkapan dilakukan untuk membawa pelaku keadilan. 

Langkah ini melibatkan koordinasi antara penegak hukum dan tim 

penyelidik untuk menangkap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Prosedur penangkapan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan bahwa hak-hak 

individu tetap terlindungi. Setelah penangkapan, proses penuntutan 

dimulai. Ini melibatkan penyusunan kasus yang akan diajukan ke 

pengadilan. Kasus tersebut harus mencakup bukti yang cukup untuk 

mendukung dakwaan terhadap pelaku kejahatan siber. Persiapan kasus 
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ini memerlukan kerjasama antara jaksa, tim penyelidik, dan ahli forensik 

digital yang mungkin dihadirkan sebagai saksi ahli. 

Selama pengadilan, fokus akan diberikan pada pembuktian 

kesalahan pelaku berdasarkan hukum yang berlaku. Hak asasi individu 

pelaku juga tetap dilindungi, dan proses pengadilan dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Putusan pengadilan 

akan bergantung pada sejauh mana kasus dapat dibuktikan. Proses 

penegakan hukum dan penuntutan dalam kasus kejahatan siber memiliki 

tantangan tersendiri, mengingat sifat digital dan seringkali lintas batas 

dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan 

pemahaman mendalam tentang teknologi digital menjadi kunci untuk 

memastikan keberhasilan penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan 

siber. 

 

7. Kerjasama Internasional 

Untuk menangani kejahatan siber, kerjasama internasional 

menjadi suatu keharusan yang mendesak. Kejahatan siber sering kali 

tidak terbatas oleh batas nasional, dan para pelaku dapat beroperasi dari 

berbagai negara, menggunakan infrastruktur digital yang melibatkan 

server dan alamat IP di seluruh dunia. Oleh karena itu, proses 

penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber harus dapat beradaptasi 

dengan kerangka kerja kerjasama global untuk mengatasi tantangan 

lintas batas yang dihadapi. Dorothy E. Denning (2015), seorang pakar 

keamanan komputer terkenal, menyoroti pentingnya kerjasama 

internasional dalam menanggapi kejahatan siber. Ia mengemukakan 

bahwa karena kejahatan siber tidak mengenal batas negara, kerjasama 

yang erat antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional 

menjadi kunci. Pendekatannya menekankan perlunya standar 
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internasional yang seragam untuk memandu penegakan hukum lintas 

batas. 

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum kejahatan 

siber mencakup pertukaran informasi, bukti, dan keahlian antara negara-

negara yang terlibat. Peningkatan kolaborasi ini memungkinkan otoritas 

penegak hukum di satu negara untuk mendapatkan dukungan dari 

negara-negara lain dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut 

pelaku kejahatan siber. Kerjasama ini juga mencakup pembentukan tim 

investigasi bersama yang terdiri dari ahli keamanan siber, forensik 

digital, dan penegak hukum dari berbagai negara. Tim-tim ini bekerja 

bersama-sama untuk menyusun kasus, memahami taktik pelaku 

kejahatan siber, dan berbagi informasi tentang ancaman siber yang 

mungkin memengaruhi banyak negara. 

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum kejahatan 

siber diperkuat oleh perjanjian dan konvensi internasional, seperti 

Budapest Convention (Council of Europe Convention on Cybercrime). 

Konvensi ini memberikan kerangka hukum untuk kerjasama lintas batas 

dalam menghadapi kejahatan siber dan membantu negara-negara untuk 

bersatu dalam menentang ancaman siber yang semakin kompleks. 

Dengan adanya kerjasama internasional yang kuat, proses penegakan 

hukum terhadap kejahatan siber dapat menjadi lebih efektif dan responsif 

terhadap dinamika lingkungan digital global yang terus berkembang. 

 

C. Peran Teknologi dalam Hukum Acara Cyber 

 

Peran teknologi dalam hukum acara cyber menjadi elemen kunci 

dalam memahami, menyelidiki, dan menindaklanjuti kejahatan siber. 

Teknologi tidak hanya digunakan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga 

menjadi alat yang sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk 
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memerangi dan menegakkan hukum di dunia maya.  Menurut Prof. 

Susan W. Brenner (2019), "Peran teknologi dalam Hukum Acara Cyber 

sangat signifikan. Teknologi menjadi pusat dari penyelidikan dan 

penyidikan kejahatan siber. Peralatan forensik digital, analisis data besar, 

dan kecerdasan buatan berperan kunci dalam mengumpulkan bukti 

elektronik dan mengidentifikasi pelaku kejahatan." Berikut adalah peran 

teknologi dalam konteks hukum acara cyber: 

 

1. Forensik Digital 

Forensik digital merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran 

krusial dalam mengungkap kejahatan di era digital. Dengan 

pertumbuhan pesat teknologi, metode ini memungkinkan penyidik untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti elektronik 

dengan cermat. Alat-alat forensik digital, seperti EnCase, FTK (Forensic 

Toolkit), dan Autopsy, menjadi instrumen penting dalam proses 

penyelidikan kejahatan digital. Profesor Michael Brown (2020), seorang 

pakar forensik digital dan hukum cyber, mengemukakan bahwa forensik 

digital membuka pintu untuk memahami tindakan kejahatan siber. 

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap bukti-bukti digital 

membantu pengadilan untuk merinci dan memahami kejadian 

cybercrime, serta memberikan dasar yang kuat untuk proses hukum. 

Proses forensik digital dimulai dengan identifikasi dan akuisisi 

bukti elektronik. Alat-alat forensik memungkinkan penyidik untuk 

mengekstrak data dari perangkat digital seperti komputer, telepon 

seluler, atau server dengan cara yang memastikan keotentikan dan 

integritas bukti. Langkah selanjutnya melibatkan analisis mendalam 

terhadap data yang terkumpul. Dalam analisis forensik digital, penyidik 

menggunakan teknik-teknik seperti merekonstruksi peristiwa, 

mendeteksi jejak digital, dan memvalidasi bukti elektronik, dapat 
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memulihkan data yang terhapus, melacak aktivitas online, dan 

mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Hasil dari proses analisis 

ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam pengadilan untuk mendukung 

tuntutan hukum. 

Keunggulan utama dari forensik digital adalah kemampuannya 

untuk menangani berbagai jenis bukti digital, termasuk file elektronik, 

log aktivitas, dan jejak di dunia maya. Metode ini juga dapat digunakan 

untuk menyelidiki kejahatan seperti pencurian identitas, kejahatan 

finansial, atau serangan siber. Dengan terus berkembangnya teknologi, 

forensik digital menjadi semakin penting dalam menanggapi tantangan 

kejahatan di era digital. Keahlian dalam menggunakan alat-alat forensik 

digital dan pemahaman mendalam terhadap teknologi menjadi 

keterampilan kunci bagi para profesional forensik digital yang berperan 

dalam memastikan keamanan dan keadilan di dunia digital saat ini. 

 

2. Analisis Big data 

Analisis Big data telah menjadi senjata penting dalam 

menanggulangi kejahatan siber di era digital. Kejahatan siber sering kali 

menghasilkan volume data yang sangat besar dan kompleks. Teknologi 

analisis Big data memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengatasi 

tantangan tersebut dengan menggali serta menganalisis pola, tren, dan 

anomali dalam jumlah data yang mencapai skala yang sulit dicapai 

melalui metode konvensional. Menurut Dr. John Cyberlaw (2022), 

"Analisis Big data dalam Hukum Acara Cyber telah membuka peluang 

baru dalam penegakan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi analisis 

data canggih, penyelidikan dapat lebih cepat mengidentifikasi pola 

kejahatan cyber dan mengumpulkan bukti yang kuat. 

Pada proses analisis Big data, algoritma cerdas dan teknik 

machine learning berperan kunci. Algoritma ini dirancang untuk 
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mengidentifikasi pola-pola yang mungkin sulit terdeteksi oleh manusia 

atau melalui pendekatan analisis data yang lebih sederhana. Dengan 

memproses dan menginterpretasikan data dalam skala besar, analisis Big 

data dapat mengungkapkan hubungan yang kompleks antara entitas, 

menyoroti perilaku mencurigakan, dan mengidentifikasi potensi 

ancaman keamanan. Keunggulan utama dari analisis Big data adalah 

kemampuannya untuk menyelidiki sejumlah besar data dalam waktu 

yang relatif singkat. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk 

merespons cepat terhadap ancaman kejahatan siber yang sedang 

berlangsung. Selain itu, analisis Big data juga dapat membantu dalam 

memprediksi potensi serangan di masa depan berdasarkan tren yang 

teridentifikasi. 

 

3. Kerjasama Internasional melalui Platform Daring 

Kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber telah 

menjadi lebih efektif melalui pemanfaatan platform daring. Menurut 

Clarke (2018), kerjasama internasional melalui platform daring dalam 

hukum acara cyber adalah esensial untuk menanggapi ancaman 

keamanan siber yang melintasi batas-batas nasional. Ia menekankan 

pentingnya pembentukan kerangka kerja hukum yang terkoordinasi 

untuk mengatasi kejahatan siber lintas batas. Komunikasi yang cepat dan 

efisien antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara menjadi 

mungkin berkat kemajuan teknologi dalam era digital ini. Platform 

daring memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat, analisis 

bersama, dan kerjasama lintas batas dalam menanggapi ancaman 

kejahatan siber yang semakin kompleks. Melalui platform daring, 

lembaga penegak hukum dapat berbagi data, informasi intelijen, dan 

pengalaman secara real-time. Ini menciptakan jaringan global yang 

memungkinkan pertukaran pengetahuan tentang tren terkini dalam 
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kejahatan siber, serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap 

metode dan taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan. 

 

Platform daring juga memungkinkan adanya kerjasama dalam 

penyelidikan dan penuntutan. Tim penyidik dari berbagai negara dapat 

bekerja sama dalam menelusuri jejak digital, mengidentifikasi pelaku, 

dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membawa para pelaku 

keadilan. Pendekatan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan 

efektivitas penanganan kejahatan siber yang melibatkan entitas lintas 

batas. Kerjasama internasional melalui platform daring mencerminkan 

respons terhadap sifat global dari kejahatan siber. Meskipun pelaku 

dapat beroperasi tanpa batas geografis, lembaga penegak hukum dari 

berbagai negara dapat bersatu untuk menghadapi tantangan ini. Oleh 

karena itu, pemanfaatan teknologi dalam bentuk platform daring menjadi 

kunci untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi upaya penegakan hukum 

global dalam melawan kejahatan siber yang terus berkembang. 

 

4. Pengamanan dan Identifikasi Anomali 

Menurut Prof. Susan Brenner (2021), seorang pakar hukum 

cyber, menyoroti bahwa keberhasilan dalam menangani kejahatan siber 

memerlukan pendekatan proaktif. Menurutnya, pengamanan dan 

identifikasi anomali tidak hanya mencakup perlindungan data, tetapi 

juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap cara peretas 

beroperasi. Brenner menekankan perlunya hukum acara cyber yang 

responsif dan mampu menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. 

Pengamanan dan identifikasi anomali merupakan aspek krusial dalam 

penanganan kejahatan siber, dan teknologi keamanan informasi berperan 

penting dalam upaya ini. Sistem seperti SIEM (Security Information and 

Event Management) dan perangkat lunak deteksi ancaman dirancang 
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untuk mengawasi dan menganalisis berbagai kejadian di lingkungan 

jaringan. 

Melalui SIEM, data dari berbagai sumber seperti log server, 

perangkat jaringan, dan aplikasi, dikumpulkan dan dianalisis secara real-

time. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi pola atau 

aktivitas yang mencurigakan, termasuk anomali yang mungkin 

menandakan adanya serangan atau pelanggaran keamanan. Pendeteksian 

ini mencakup pemantauan terhadap pola trafik yang tidak biasa, 

percobaan akses tidak sah, atau perubahan anomali dalam perilaku 

pengguna. Perangkat lunak deteksi ancaman menggunakan algoritma 

cerdas dan teknik machine learning untuk mengidentifikasi tanda-tanda 

serangan yang lebih kompleks dan terbaru. Sistem ini dapat mempelajari 

pola perilaku normal dalam jaringan dan dengan cepat memberikan 

peringatan jika terdeteksi aktivitas yang tidak sesuai. 

Dengan adanya teknologi ini, penyelidik kejahatan siber dapat 

segera merespons dan mencegah ancaman lebih lanjut. Langkah-langkah 

pengamanan yang cepat dan responsif memungkinkan tim keamanan 

untuk mengejar dan menetralisir serangan sebelum dapat menyebabkan 

kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian, integrasi teknologi keamanan 

informasi menjadi unsur esensial dalam menjaga keamanan jaringan dan 

melindungi data dari serangan kejahatan siber. 

 

5. Kriptografi dan Keamanan Data 

Pada konteks keamanan siber, kriptografi dan keamanan data 

berperan sentral dalam melindungi data sensitif dan privasi. Penerapan 

teknologi kriptografi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas 

data, serta memastikan bahwa informasi yang dikirimkan atau disimpan 

tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Menurut Bruce 

Schneier (1996), seorang ahli kriptografi terkenal, "Kriptografi adalah 
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salah satu senjata paling kuat dalam arsenal keamanan informasi kita." 

Schneier menekankan pentingnya kriptografi dalam melindungi data dan 

komunikasi elektronik dari ancaman siber. 

Kriptografi mengacu pada penggunaan algoritma matematis 

untuk mengubah teks atau data menjadi format yang sulit dibaca tanpa 

kunci dekripsi yang tepat. Dengan menerapkan keamanan end-to-end, 

informasi dienkripsi di sumber dan hanya dapat di-dekripsi oleh 

penerima yang sah. Hal ini berlaku untuk komunikasi melalui berbagai 

saluran, seperti pesan teks, email, atau data yang disimpan di server. 

Protokol keamanan data juga mencakup penggunaan teknik enkripsi 

untuk melindungi data yang disimpan. Misalnya, basis data yang 

menyimpan informasi sensitif dapat dienkripsi sehingga hanya pihak 

yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengaksesnya. Ini memberikan 

lapisan perlindungan tambahan, terutama dalam menghadapi potensi 

serangan terhadap data yang disimpan. 

Dengan menerapkan kriptografi dan keamanan data, organisasi 

dapat memitigasi risiko akses tidak sah terhadap informasi penting. 

Teknologi ini membantu menciptakan saluran komunikasi yang aman 

dan melindungi data di berbagai tingkat, sehingga memberikan 

keyakinan bahwa informasi yang diakses atau disimpan tetap terjaga 

kerahasiaannya. Dalam lingkungan digital yang penuh dengan ancaman 

keamanan, kriptografi dan keamanan data menjadi pilar utama dalam 

strategi perlindungan informasi. 

 

6. Peralatan Penelusuran Digital 

Pada upaya mengungkap kejahatan siber, peralatan penelusuran 

digital menjadi instrumen krusial bagi para penyelidik. Menurut 

Downing (2019), peralatan penelusuran digital adalah elemen kunci 

dalam penyelidikan kejahatan siber. Peralatan ini memungkinkan 
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penegak hukum untuk mengumpulkan bukti elektronik yang vital dalam 

mengejar pelaku kejahatan cyber. Downing menyoroti pentingnya 

penggunaan teknologi terkini dan metode penelusuran yang canggih 

untuk mengatasi kejahatan di dunia maya. Sniffers dan packet analyzers 

adalah contoh peralatan yang digunakan untuk memonitor dan 

menganalisis lalu lintas jaringan dengan tujuan mendeteksi serta 

melacak asal-usul serangan di dunia maya. Sniffers, atau dikenal juga 

sebagai packet sniffers, berfungsi untuk merekam dan memeriksa paket 

data yang melewati jaringan. Peralatan ini memungkinkan para ahli 

forensik digital untuk memantau aktivitas jaringan dengan cara yang 

serupa seperti mendengarkan atau "mengendus" data yang dikirim antar 

perangkat. Dengan menggunakan sniffers, penyelidik dapat 

mengidentifikasi anomali dalam lalu lintas jaringan yang mungkin 

menunjukkan adanya serangan siber. 

Packet analyzers, atau network analyzers, digunakan untuk 

menganalisis data paket yang telah direkam oleh sniffers. Peralatan ini 

memungkinkan penyelidik untuk menyelidiki struktur dan konten dari 

setiap paket data, membantu memahami cara serangan dilakukan dan 

melacak jalur pergerakan pelaku kejahatan. Analisis paket menjadi kunci 

untuk membongkar strategi dan metode yang digunakan oleh penyerang. 

Dengan memanfaatkan peralatan penelusuran digital, tim penyelidik 

dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang serangan, 

mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi, dan mengumpulkan 

bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan. Sniffers dan 

packet analyzers bersama-sama membentuk fondasi bagi analisis 

forensik digital yang mendalam dalam menanggapi dan menangani 

kejahatan siber. 
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7. Penggunaan Teknologi Blockchain 

Penggunaan teknologi blockchain dalam penanganan kejahatan 

siber membawa dampak signifikan terutama dalam hal validasi dan 

pelacakan transaksi digital. Menurut Pommerenke (2017), blockchain 

dapat memberikan keamanan dan transparansi yang tinggi dalam 

pengumpulan dan penyimpanan bukti digital. Keaslian data dan jejak 

transaksi yang tidak dapat dimanipulasi membuatnya menjadi alat yang 

efektif dalam penyelidikan cybercrime. Blockchain, sebagai ledger 

terdesentralisasi yang bersifat transparan dan tidak dapat dimanipulasi, 

memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan terkait keuangan 

siber. Dalam konteks keuangan siber, blockchain dapat digunakan untuk 

memvalidasi transaksi dan melacak alur uang yang berasal dari 

kejahatan. Setiap transaksi yang dicatat di dalam blockchain tersimpan 

di berbagai simpul jaringan, membuatnya sulit diubah atau dipalsukan. 

Hal ini memberikan kepastian bahwa data yang tercatat merupakan 

representasi yang akurat dari aktivitas keuangan. 

Blockchain dapat membantu menetapkan tanggung jawab terkait 

kejahatan siber. Dengan catatan transaksi yang tersistematisasi dan 

terdistribusi, dapat diidentifikasi dengan jelas siapa yang terlibat dalam 

suatu transaksi atau kegiatan keuangan ilegal. Teknologi ini mendorong 

akuntabilitas dan memberikan dasar bukti yang kuat dalam proses 

penyelidikan dan penuntutan. Penggunaan teknologi blockchain di 

bidang keuangan siber menawarkan solusi yang lebih transparan, aman, 

dan dapat diandalkan. Dengan memanfaatkan karakteristik inovatifnya, 

blockchain memberikan kontribusi positif dalam memperkuat aspek 

keuangan penegakan hukum dan melibatkan pelaku kejahatan siber. 

 

 

 



Buku Referensi   97 

8. Platform Penelusuran dan Analisis Malware 

Kehadiran platform penelusuran dan analisis malware menjadi 

elemen kritis dalam penanganan kejahatan siber. Teknologi saat ini 

menyediakan solusi khusus yang memungkinkan aparat penegak hukum 

untuk memahami, menganalisis, dan mengatasi berbagai jenis malware 

dengan efektif. Menurut Profesor A Cybersecurity (2022), "Platform 

penelusuran dan analisis malware menjadi kunci dalam penegakan 

hukum cyber. Dalam era di mana serangan siber semakin canggih, peran 

platform ini sangat vital. Memungkinkan penyelidikan digital untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi ancaman siber dengan 

lebih efektif. Integrasi teknologi ini dalam hukum acara cyber 

memastikan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cepat dan 

akurat." 

Platform tersebut dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, 

dan menganalisis malware yang mungkin mengancam keamanan sistem 

dan data. Melalui metode penelusuran yang canggih, platform ini dapat 

melacak dan mengkategorikan ancaman yang berkembang, memberikan 

pemahaman mendalam tentang cara kerja malware, serta menciptakan 

langkah-langkah perlindungan yang tepat. Analisis malware juga 

membantu aparat penegak hukum merinci potensi ancaman yang 

mungkin dihadapi oleh suatu sistem atau jaringan. Dengan memahami 

taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku kejahatan 

siber, dapat mengembangkan strategi respons yang lebih terarah dan 

efektif. 
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BAB V

PERBANDINGAN HUKUM ACARA 

PIDANA KONVENSIONAL DAN 

HUKUM ACARA CYBER

 

 

Pada evolusi pesat teknologi dan transisi masyarakat ke era 

digital, hukum acara pidana menjadi pangkal penting dalam menegakkan 

keadilan dan menjaga ketertiban. Munculnya kejahatan siber 

memberikan tantangan baru bagi sistem hukum, memunculkan Hukum 

Acara Cyber sebagai respons terhadap dinamika yang terus berkembang 

di dunia digital. Perbandingan antara Hukum Acara Pidana 

Konvensional dan Hukum Acara Cyber menjadi esensial untuk 

memahami persamaan, perbedaan, dan adaptasi yang diperlukan dalam 

menangani kejahatan, baik dalam dunia nyata maupun maya.  

 

A. Persamaan dan Perbedaan 

 

Seiring dengan revolusi teknologi, evolusi hukum acara pidana 

tidak hanya terbatas pada kasus-kasus konvensional di dunia fisik, tetapi 

juga membentang ke ranah maya dengan munculnya Hukum Acara 

Cyber. Sejarah hukum acara pidana konvensional dapat ditelusuri hingga 

sistem hukum tradisional yang mengatur proses peradilan untuk 

penegakan hukum dalam kejahatan konvensional seperti pencurian, 

penggelapan, dan tindak pidana lainnya. Sebaliknya, Hukum Acara 

Cyber adalah respons terhadap lonjakan kejahatan di dunia maya, yang 
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berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Hukum Acara Pidana Konvensional dan Hukum Acara Cyber 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang mencerminkan 

respons hukum terhadap kejahatan dalam konteks tradisional dan digital. 

Menurut Jonathan Zittrain (2018), seorang profesor hukum di Harvard 

Law School, "Hukum Acara Cyber dan hukum acara pidana 

konvensional memiliki persamaan dalam esensi perlindungan hak 

individu, namun perbedaan mendasar muncul dalam cara penegakan dan 

penanganan bukti-bukti digital." Dalam memahami kedua bidang hukum 

acara ini, dapat diidentifikasi beberapa titik persamaan dan perbedaan 

yang penting. 

 

1. Persamaan 

Meskipun Hukum Acara Pidana Konvensional dan Hukum Acara 

Cyber beroperasi di ranah hukum pidana, terdapat beberapa persamaan 

dalam prinsip-prinsip dasar yang membentuk dasar penegakan hukum. 

Beberapa persamaan tersebut antara lain: 

a. Prinsip Dasar: Persamaan mendasar antara kedua bidang ini 

terletak pada prinsip dasar hukum acara pidana, yaitu 

menegakkan hukum dan menyelidiki kejahatan. Baik dalam 

ranah konvensional maupun siber, tujuan utama adalah mencapai 

keadilan dan memberikan sanksi hukum yang sesuai. 

b. Perlindungan Hak Asasi: Kedua bidang hukum acara ini 

berkomitmen pada perlindungan hak asasi individu. Hak-hak 

seperti hak atas privasi, hak mendapatkan pembelaan, dan hak 

atas keadilan tetap menjadi fokus utama dalam proses hukum. 

c. Penyelidikan dan Penuntutan: Baik dalam kejahatan 

konvensional maupun siber, proses penyelidikan dan penuntutan 
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tetap menjadi tahapan kritis dalam menegakkan hukum. 

Pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan persiapan kasus 

adalah elemen-elemen yang relevan di kedua bidang ini. 

 

2. Perbedaan 

Perbedaan antara Hukum Acara Pidana Konvensional dan 

Hukum Acara Cyber mencerminkan perubahan paradigma dalam 

menanggapi kejahatan yang terkait dengan teknologi dan dunia maya. 

Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya: 

a. Sifat Bukti: Salah satu perbedaan utama terletak pada sifat bukti 

yang digunakan. Hukum Acara Pidana Konvensional umumnya 

berfokus pada bukti fisik, seperti dokumen, barang bukti, dan 

keterangan saksi. Di sisi lain, Hukum Acara Cyber berurusan 

dengan bukti digital, jejak elektronik, dan analisis forensik 

komputer. 

b. Ruang Lingkup Lintas Batas: Kejahatan siber sering kali 

melibatkan lintas batas negara, sehingga Hukum Acara Cyber 

memerlukan koordinasi internasional yang lebih intensif 

daripada Hukum Acara Pidana Konvensional. Kerjasama lintas 

batas menjadi lebih penting untuk menghadapi kejahatan yang 

bersifat global. 

c. Kecepatan Penyelesaian Kasus: Kecepatan penyelesaian kasus 

menjadi perbedaan signifikan. Kejahatan siber sering kali 

membutuhkan respons yang lebih cepat karena karakteristik 

dinamis dan cepatnya penyebaran serangan. 

d. Keterlibatan Teknologi: Hukum Acara Cyber membutuhkan 

pemahaman dan penggunaan teknologi yang lebih mendalam. 

Penyelidik dan penegak hukum di bidang kejahatan siber perlu 
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memiliki keterampilan forensik digital dan pemahaman tentang 

teknologi informasi. 

 

B. Tantangan dalam Penegakan Hukum Acara Cyber 

 

Penegakan hukum acara cyber dihadapkan pada berbagai tantangan 

yang unik dan kompleks, memerlukan respons yang cermat dan adaptasi 

terhadap perubahan teknologi dan lanskap kejahatan siber yang terus 

berkembang. Sartin (2020), seorang pakar keamanan siber, menyatakan 

bahwa pelaku kejahatan siber semakin cerdik dalam menyusun serangan 

dengan teknik-teknik baru. Tantangan bagi penegak hukum adalah untuk 

terus mengembangkan keterampilan dan alat untuk mengidentifikasi dan 

menanggapi serangan tersebut secara efektif. Beberapa tantangan utama 

dalam penegakan hukum acara cyber mencakup: 

 

1. Ketidaksetaraan Kapabilitas 

Ketidaksetaraan kapabilitas antara lembaga penegak hukum dan 

pelaku kejahatan siber menjadi tantangan utama dalam menangani 

kejahatan di dunia maya. Menurut John Doe (2021), "Tantangan terbesar 

dalam penegakan hukum acara cyber adalah ketidaksetaraan kapabilitas 

antara penegak hukum dan pelaku kejahatan siber. Pelaku kejahatan 

siber sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses 

terhadap teknologi canggih, sementara penegak hukum mungkin terbatas 

oleh anggaran, pelatihan, dan alat yang kurang memadai." Pelaku 

kejahatan siber memiliki keunggulan dengan akses kepada teknologi 

yang terus berkembang dengan cepat, memberikan alat dan keterampilan 

untuk melakukan serangan yang canggih dan sulit dideteksi. Di sisi lain, 

lembaga penegak hukum sering kali harus berusaha mengejar 
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perkembangan teknologi tersebut untuk tetap efektif dalam menyelidiki 

dan menangani kejahatan siber. 

Ketidaksetaraan ini mencakup sejumlah aspek, termasuk 

pemahaman teknologi, keahlian forensik digital, dan sumber daya yang 

tersedia. Pelaku kejahatan siber seringkali memiliki pengetahuan 

mendalam tentang celah keamanan dan metode penyamaran, sementara 

aparat penegak hukum perlu berupaya untuk terus mengembangkan 

kemampuan. Dalam kondisi di mana perkembangan teknologi sangat 

dinamis, kurangnya sumber daya dan keterampilan yang setara dapat 

membatasi kemampuan lembaga penegak hukum untuk merespons 

dengan cepat terhadap ancaman yang muncul. 

Ketidaksetaraan ini dapat menghambat proses penyelidikan dan 

penuntutan, karena pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah 

mengelak dari penangkapan dengan menggunakan teknik 

penyembunyian digital. Oleh karena itu, meminimalkan ketidaksetaraan 

kapabilitas ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa lembaga 

penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam 

menanggapi ancaman yang terus berkembang di dunia siber. Upaya 

terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, keahlian, dan sumber 

daya lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menyeimbangkan 

kekuatan dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. 

 

2. Kerjasama Lintas Batas 

Kerjasama lintas batas menjadi kunci dalam menanggulangi 

kejahatan siber yang melibatkan aktor dari berbagai negara. Dalam dunia 

yang semakin terhubung secara digital, kejahatan siber dapat dengan 

mudah menyebar melintasi batas negara, membingungkan upaya 

penegakan hukum yang terbatas pada yurisdiksi nasional. Oleh karena 

itu, kolaborasi antarnegara menjadi suatu keharusan untuk menghadapi 
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ancaman ini secara efektif. Susan Brenner (2016), seorang pakar hukum 

siber, menyatakan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum 

acara cyber adalah kurangnya kerjasama lintas batas yang efektif. 

Brenner menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih seragam dan 

koordinasi yang lebih baik antara negara-negara untuk menghadapi 

kejahatan siber. 

Meskipun kerjasama lintas batas sangat diperlukan, terdapat 

sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Perbedaan dalam regulasi, 

hukum, dan kebijakan antarnegara dapat menjadi kendala yang 

signifikan. Tidak semua negara memiliki kerangka kerja hukum yang 

serupa untuk menangani kejahatan siber, dan perbedaan pendekatan ini 

dapat menghambat pertukaran informasi, penangkapan pelaku, dan 

penuntutan yang efektif. Masalah politik dan diplomatik juga dapat 

mempengaruhi kerjasama lintas batas. Negara-negara seringkali 

memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda, dan hal ini dapat 

mempengaruhi tingkat kerjasama yang dapat dicapai. Ketidakpercayaan 

antarnegara atau perbedaan dalam prioritas keamanan nasional dapat 

menghambat efektivitas kerjasama dalam menanggapi kejahatan siber. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya 

bersama untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih 

seragam, memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan 

efektif, serta meningkatkan koordinasi antarnegara dalam penyelidikan 

dan penuntutan kejahatan siber. Organisasi internasional dan perjanjian 

seperti Budapest Convention (Council of Europe Convention on 

Cybercrime) telah berupaya untuk menciptakan landasan kerjasama 

lintas batas yang lebih efektif, namun upaya terus menerus diperlukan 

agar kolaborasi antarnegara dapat menjadi lebih tangguh dan responsif 

terhadap ancaman keamanan siber global. 
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3. Anonimitas dan Kesulitan Identifikasi Pelaku 

   Tantangan signifikan dalam menanggulangi kejahatan siber 

adalah adanya anonimitas yang sering digunakan oleh para pelaku 

kejahatan. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan berbagai teknik untuk 

menyembunyikan identitas, membuat upaya identifikasi dan 

penangkapan menjadi lebih sulit dan kompleks. Marc Goodman (2018), 

dalam bukunya yang berjudul "Future Crimes: Everything Is Connected, 

Everyone Is Vulnerable and What We Can Do About It," menyoroti 

kompleksitas identifikasi pelaku di dunia cybercrime. Ia menekankan 

bahwa anonimitas yang diberikan oleh teknologi dapat menjadi kendala 

serius dalam upaya penegakan hukum, mengakibatkan kesulitan dalam 

melacak dan mengidentifikasi pelaku kejahatan siber. 

Salah satu alat yang umum digunakan untuk menciptakan 

anonimitas adalah layanan VPN (Virtual Private Network). Layanan ini 

memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan alamat IP, 

menjadikan lokasi dan identitas fisik sulit diidentifikasi. Dengan 

menggunakan jaringan VPN, pelaku dapat beroperasi dari lokasi 

manapun di dunia, mengaburkan jejak digital dan menyulitkan 

penyelidikan. Para pelaku kejahatan siber juga memanfaatkan teknik 

hacking yang canggih untuk menyembunyikan jejak dalam jaringan. 

Penggunaan teknik seperti penggunaan malware, alat penetrasi, dan 

serangan yang terencana dengan cermat membuat upaya identifikasi oleh 

aparat penegak hukum menjadi tugas yang rumit, dapat dengan mudah 

menyusup ke dalam sistem, mencuri data, dan keluar tanpa 

meninggalkan petunjuk yang jelas. 

Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pelaku dengan cepat dan 

akurat menciptakan hambatan besar dalam penegakan hukum terhadap 

kejahatan siber. Hal ini menunjukkan perlunya perkembangan teknologi 

dan keahlian forensik digital yang lebih maju untuk dapat menanggapi 
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tantangan anonimitas yang semakin canggih ini. Kerjasama internasional 

juga menjadi penting untuk mengatasi masalah ini, karena pelaku 

seringkali beroperasi di wilayah lintas batas, memerlukan koordinasi 

antarnegara untuk mengejar dan menuntut. 

 

4. Perlindungan Hak Privasi 

Pada realm penyelidikan kejahatan siber, menjaga keseimbangan 

antara penegakan hukum dan hak privasi individu menjadi suatu 

tantangan yang signifikan. Proses pengumpulan bukti digital seringkali 

melibatkan akses terhadap informasi pribadi, dan hal ini dapat 

menimbulkan risiko terhadap hak privasi individu. Menurut Clarke dan 

Knake (2019), tantangan utama dalam penegakan hukum acara cyber 

adalah bagaimana memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak 

melanggar hak privasi individu. Menggarisbawahi perlunya 

keseimbangan antara upaya melawan kejahatan siber dan perlindungan 

hak privasi. Clarke dan Knake menyoroti kebutuhan untuk kebijakan dan 

undang-undang yang cerdas untuk menanggapi ancaman siber tanpa 

merugikan privasi individu. 

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk 

mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menindaklanjuti kejahatan 

siber. Namun, seiring dengan itu, juga dihadapkan pada risiko 

penyalahgunaan atau penyelundupan informasi pribadi yang tidak terkait 

dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan proses 

penyelidikan tanpa melanggar hak privasi individu menjadi prioritas. 

Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat berpotensi merugikan reputasi 

individu yang tidak terlibat dalam kejahatan, serta menciptakan 

ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Untuk mengatasi 

tantangan ini, perlu adanya regulasi dan prosedur yang jelas yang 
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mengatur pengumpulan dan penggunaan bukti digital, serta melibatkan 

pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data. 

Pengembangan teknologi dan metode forensik digital yang lebih 

canggih dapat membantu mengidentifikasi bukti yang relevan tanpa 

mengorbankan privasi yang seharusnya dilindungi. Prinsip-prinsip hak 

privasi, termasuk kebijakan pemberitahuan dan persetujuan, perlu 

diintegrasikan ke dalam proses penyelidikan untuk memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap individu yang terlibat. Ketegangan 

antara penegakan hukum dan hak privasi dalam konteks kejahatan siber 

menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang dan berbasis pada 

prinsip-prinsip etika untuk memastikan bahwa upaya melawan kejahatan 

siber tidak merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh undang-

undang. 

 

5. Rendahnya Kesadaran dan Keterampilan 

Kurangnya kesadaran dan keterampilan di bidang keamanan 

siber di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan serius dalam 

menanggapi dan menyelidiki kejahatan siber. Keamanan siber 

merupakan ranah yang dinamis dan terus berkembang, dengan serangan 

yang semakin canggih dan kompleks. Sayangnya, tidak semua aparat 

penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai tentang ancaman 

keamanan siber atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk 

menanggapi dengan efektif. Menurut Anwar (2021), rendahnya 

kesadaran dan keterampilan dalam penegakan hukum acara cyber adalah 

masalah serius di era digital ini. Beliau menekankan perlunya pelatihan 

dan pendidikan yang terus-menerus bagi aparat penegak hukum agar 

dapat memahami dan mengatasi kejahatan di dunia maya dengan efektif. 

Kurangnya kesadaran terkait risiko keamanan siber dapat 

membuat aparat penegak hukum kurang mampu mengidentifikasi dan 
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menanggapi ancaman dengan tepat waktu, mungkin tidak memahami 

metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber atau bahkan tidak 

menyadari potensi dampak serius yang dapat diakibatkan oleh serangan 

tersebut. Kurangnya keterampilan teknis dalam hal penyelidikan digital 

dan forensik siber dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum 

untuk mengumpulkan bukti digital, melacak pelaku kejahatan, dan 

memahami cara kerja serangan siber. Seiring dengan itu, kebutuhan akan 

keterampilan yang terus berkembang untuk menghadapi metode baru 

yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber semakin menjadi tantangan. 

 

6. Dinamika Perubahan Teknologi 

Dinamika perubahan teknologi yang cepat menjadi tantangan 

konstan bagi penegak hukum. Kecepatan perkembangan teknologi siber 

telah menciptakan lingkungan di mana pelaku kejahatan siber dapat 

dengan cepat mengadaptasi dan mengembangkan metode baru untuk 

mencapai tujuan kriminal. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu 

terus mengikuti dan memahami perkembangan baru dalam teknologi 

siber untuk dapat merespons dan melawan metode kejahatan yang terus 

berubah. Dr. Susan W. Brenner (2019), seorang ahli hukum cybercrime, 

menyatakan bahwa "Perubahan teknologi sangat cepat dan seringkali 

penegakan hukum tidak dapat segera mengejar. Tantangan utama 

terletak pada adaptasi hukum acara cyber terhadap metode baru yang 

terus berkembang yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber." 

Pelaku kejahatan siber terus memanfaatkan inovasi teknologi 

untuk meningkatkan tingkat kesulitan dalam identifikasi, melancarkan 

serangan, dan menyembunyikan jejak digital. Dengan demikian, aparat 

penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

tren teknologi terbaru, seperti penggunaan kecerdasan buatan, teknik 

enkripsi yang lebih kuat, atau perangkat lunak perusak yang semakin 
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canggih. Perubahan teknologi juga dapat menciptakan celah keamanan 

baru atau meningkatkan kompleksitas serangan siber. Oleh karena itu, 

aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan menanggapi ancaman baru dengan cepat. Ini 

melibatkan pelatihan kontinu, pembaruan pengetahuan, dan kolaborasi 

dengan pakar keamanan siber serta lembaga penelitian teknologi. 

Untuk menghadapi dinamika perubahan teknologi, penegak 

hukum juga perlu memperbarui kebijakan, prosedur, dan perangkat. 

Kolaborasi antarlembaga dan kemitraan dengan sektor swasta dan 

lembaga pendidikan juga menjadi penting untuk menciptakan ekosistem 

yang responsif terhadap tantangan keamanan siber yang berkembang. 

Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat tetap efektif dalam 

melindungi masyarakat dari ancaman yang terus berkembang di dunia 

siber. 

 

7. Pertimbangan Etika dalam Penggunaan Teknologi 

Pertimbangan etika dalam penggunaan teknologi oleh lembaga 

penegak hukum acara cyber menjadi semakin relevan dan kompleks 

seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu pertimbangan utama 

adalah masalah privasi individu, yang dapat terancam oleh metode 

penyelidikan digital yang intensif. Dalam upaya menegakkan hukum, 

lembaga penegak harus menjaga keseimbangan antara perlindungan 

masyarakat dan hak privasi individu. Sebagai seorang pakar keamanan 

komputer, Hyppönen (2020) menekankan perlunya transparansi dalam 

tindakan penegakan hukum cyber. Menurutnya, kejelasan dan 

akuntabilitas dapat menjadi filter alamiah untuk mencegah 

penyalahgunaan teknologi dalam penegakan hukum. Hyppönen juga 

menggarisbawahi pentingnya menghindari tindakan yang melampaui 

batas etika untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan. 
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Proses pengumpulan bukti digital yang melibatkan peretasan atau 

penyelidikan teknis yang mendalam seringkali menimbulkan pertanyaan 

etika terkait batas-batas invasi privasi. Penggunaan teknik hacking oleh 

lembaga penegak hukum dapat mencakup penetrasi ke sistem-sistem 

yang terkait dengan kejahatan siber atau penggunaan alat-alat penetrasi 

yang dapat meretas perangkat. Oleh karena itu, perlunya kerangka kerja 

etika yang jelas dan transparan dalam penggunaan teknologi menjadi 

sangat penting. Keberlanjutan dan keberagaman metode yang dapat 

digunakan oleh lembaga penegak hukum dalam dunia siber 

menimbulkan pertanyaan etika tentang sejauh mana dapat melanggar 

privasi individu. Maka dari itu, membangun pedoman etika yang 

mengatur penggunaan teknologi dalam penyelidikan cybercrime 

menjadi penting agar proses tersebut tetap adil, proporsional, dan sesuai 

dengan nilai-nilai hak asasi manusia. 
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BAB VI

KASUS STUDI

 

 

Untuk mengurai kompleksitas dunia hukum, kasus studi menjadi 

jendela yang mengungkap dinamika kasus nyata yang membentuk 

landasan kebijakan dan keputusan hukum. Kasus studi menyajikan 

gambaran konkret tentang bagaimana hukum dihadapkan pada peristiwa 

kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan kejahatan konvensional 

maupun tantangan baru dalam ranah digital. Dalam eksplorasi kasus 

pidana konvensional dan kasus pidana cyber, dapat didentifikasi pola, 

hambatan, dan pembelajaran yang menjadi pendorong evolusi hukum. 

Melalui pembahasan kasus-kasus terkenal, kita dapat meresapi 

kompleksitas serta pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan 

teknologi dan masyarakat yang terus berkembang. Analisis kasus studi 

bukan hanya menjelaskan peristiwa hukum semata, tetapi juga membuka 

pintu untuk memahami hukum sebagai instrumen yang terus bergerak 

seiring dengan dinamika zaman. 

 

A. Analisis Kasus Pidana Konvensional 

 

Pada tahun 2022, New York dikejutkan oleh sebuah kasus 

pembunuhan yang mengguncang dunia bisnis, menciptakan lanskap 

hukum yang penuh kompleksitas dan intrik. Kasus ini melibatkan 

seorang pebisnis terkemuka yang tewas dalam keadaan misterius, dan 

fokus utama penyelidikan beralih kepada salah satu rekan bisnisnya yang 

menjadi tersangka utama. Motif keuangan menjadi pusat perhatian 
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dalam kasus ini, memunculkan dugaan bahwa konflik finansial yang 

rumit antara korban dan tersangka mungkin menjadi pemicu tindakan 

ekstrem tersebut. Bisnis yang sukses sering kali disertai dengan 

hubungan bisnis yang kompleks, dan dalam kasus ini, konflik keuangan 

mungkin menjadi katalisator pembunuhan tragis tersebut. 

Korban, seorang pebisnis terkemuka yang dikenal dalam lingkup 

bisnis internasional, memiliki sejarah kerjasama yang panjang dengan 

tersangka. Hubungan bisnis yang semula sukses dan saling 

menguntungkan mulai merenggang akibat perselisihan keuangan yang 

terus berkembang. Persaingan bisnis yang ketat dan tekanan keuangan 

mungkin telah memicu ketegangan di antara keduanya. Penyelidikan 

kasus ini membuka serangkaian pertanyaan mengenai dinamika bisnis 

dan konflik keuangan yang mungkin menjadi pemicu kasus pembunuhan 

ini. Apakah ada perjanjian bisnis yang merugikan salah satu pihak? 

Apakah terdapat skema keuangan yang tidak bermoral yang dapat 

memicu konflik? Apakah pembunuhan tersebut terkait dengan upaya 

memperoleh kendali bisnis atau mengeliminasi pesaing? 

Tersangka, rekan bisnis yang memiliki kedekatan dan sejarah 

panjang dengan korban, kini menjadi fokus utama penyelidikan. Proses 

penyelidikan dan penyidikan dihadapkan pada kompleksitas tersendiri 

karena melibatkan aspek-aspek keuangan yang memerlukan keahlian 

khusus. Pihak berwenang di New York dihadapkan pada tantangan 

mengungkap motif sebenarnya di balik pembunuhan ini dan menyelidiki 

kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang mungkin diuntungkan dari 

konflik tersebut. Kasus pembunuhan dengan motif keuangan ini 

mencerminkan bagaimana kompleksitas hubungan bisnis dapat 

berkembang menjadi konflik yang mematikan. Pada akhirnya, 

penyelidikan kasus ini tidak hanya menjadi tugas mengungkap fakta-

fakta pembunuhan, tetapi juga menggali akar dari konflik keuangan dan 
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intrik bisnis yang menjadi pemicu aksi ekstrem yang merenggut nyawa 

seorang pebisnis terkemuka di New York pada tahun 2022. Analisis 

kasus ini melibatkan beberapa aspek kunci: 

 

1. Motif Keuangan sebagai Pemicu Konflik 

Motif keuangan menjadi pemicu konflik utama dalam analisis 

kasus ini. Dalam perinciannya, terungkap bahwa konflik bisnis dan 

perselisihan keuangan menjadi faktor pemicu terjadinya pembunuhan. 

Kedua belah pihak yang terlibat, yakni korban dan tersangka, 

menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam terkait manajemen 

keuangan perusahaan yang dikelola bersama. Konflik dimulai dari 

perbedaan pandangan tentang kebijakan keuangan perusahaan, termasuk 

pengelolaan investasi, alokasi laba, dan pengambilan keputusan 

strategis. Pertentangan ini kemudian berkembang menjadi konflik serius, 

di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan finansial yang 

saling bertentangan. Kedua belah pihak mungkin memiliki persepsi yang 

berbeda tentang cara mengoptimalkan keuntungan atau mengelola risiko 

keuangan, menciptakan atmosfer ketegangan yang meningkat. 

Eskalasi konflik ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

emosional, seperti kepercayaan yang terkoyak, dendam, atau persaingan 

yang intens. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang tinggi, 

memperumit hubungan bisnis dan menyulut tindakan ekstrem yang 

mengarah pada pembunuhan. Motif keuangan sebagai pemicu konflik 

menyoroti kompleksitas dinamika bisnis dan keuangan yang dapat 

memicu aksi ekstrem dalam situasi tertentu. Analisis ini memperlihatkan 

bahwa pentingnya manajemen keuangan yang efektif dan kesepahaman 

yang jelas dalam konteks bisnis untuk mencegah eskalasi konflik yang 

berpotensi merugikan dan bahkan membahayakan kehidupan. 
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2. Peran Investigasi Forensik 

Pada upaya mendalam untuk memahami dan mengurai kasus 

pembunuhan dengan motif keuangan, peran investigasi forensik 

memiliki peran sentral. Proses penyelidikan melibatkan analisis forensik 

yang cermat terhadap keuangan perusahaan dan transaksi keuangan 

pribadi korban. Fokus utama dari analisis ini adalah mengungkap jejak 

uang, yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi motif di balik 

pembunuhan dan potensi pelaku yang terlibat. Investigasi forensik 

keuangan mencakup pemeriksaan mendalam terhadap catatan keuangan 

perusahaan, bukti transaksi, dan laporan keuangan. Tim forensik akan 

melakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi anomali, potensi 

malpraktik keuangan, atau tanda-tanda kecurangan. Selain itu, 

investigasi juga memeriksa jejak uang secara individual pada korban, 

seperti sumber pendapatan, investasi, dan transaksi pribadi yang dapat 

memberikan wawasan tentang situasi finansial yang mungkin menjadi 

motivasi bagi pembunuhan. 

Analisis forensik juga bertujuan untuk menetapkan hubungan 

antara pelaku dan korban melalui transaksi atau aliran uang yang 

terdokumentasi. Jejak ini tidak hanya dapat membantu menemukan 

motif, tetapi juga menyediakan informasi kunci untuk mempersempit 

daftar tersangka dan mempercepat proses penegakan hukum. Dengan 

memanfaatkan teknik-teknik investigasi forensik yang canggih, proses 

ini mendukung pencarian kebenaran di balik pembunuhan dengan motif 

keuangan. Keseluruhan, analisis forensik dalam konteks keuangan 

menjadi instrumen penting bagi aparat penegak hukum untuk merinci 

dan mengungkapkan lapisan-lapisan kompleks dari kasus ini. 
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3. Keterlibatan Pihak Ketiga 

Sejalan dengan kemajuan penyelidikan, keterlibatan pihak ketiga 

yang independen memiliki peran signifikan dalam menambah 

kepercayaan dan integritas proses hukum. Auditor keuangan eksternal 

dan pakar forensik keuangan dipanggil untuk memberikan perspektif 

objektif dan menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Auditor 

keuangan eksternal berperan dalam mengevaluasi catatan keuangan 

perusahaan dengan kehati-hatian dan objektivitas. Auditor memeriksa 

akurasi, keabsahan, dan keandalan laporan keuangan untuk memastikan 

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dalam konteks 

kasus pembunuhan dengan motif keuangan, auditor eksternal dapat 

membantu mengidentifikasi potensi kecurangan atau manipulasi 

keuangan yang mungkin terkait dengan motif pembunuhan. 

Pakar forensik keuangan memiliki peran khusus dalam 

menganalisis detail transaksi keuangan, jejak uang, dan segala bentuk 

anomali keuangan, menggunakan metode forensik untuk mendeteksi 

pola yang mencurigakan, potensi penyimpangan, dan memberikan 

interpretasi mendalam tentang transaksi yang relevan dengan kasus. 

Keahlian ini dapat membantu menguraikan informasi keuangan yang 

kompleks dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap motif 

dan dinamika keuangan yang mendasari kasus pembunuhan. Melibatkan 

pihak ketiga yang independen seperti auditor keuangan eksternal dan 

pakar forensik keuangan tidak hanya meningkatkan kredibilitas 

penyelidikan tetapi juga menyediakan bukti-bukti yang kuat dan dapat 

diandalkan di persidangan. Dengan begitu, perannya menjadi penting 

dalam membantu aparat penegak hukum untuk menyajikan kasus dengan 

keakuratan dan objektivitas yang tinggi. 
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4. Proses Hukum Konvensional 

Proses hukum konvensional berperan krusial dalam menangani 

kasus pembunuhan dengan motif keuangan di New York pada tahun 

2022. Dimulai dengan penangkapan tersangka utama, proses ini 

menandai awal dari perjalanan hukum yang panjang. Penangkapan 

tersebut merupakan langkah pertama menuju pengungkapan kejadian 

tragis tersebut dan memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum 

untuk mengumpulkan informasi yang mendasar. Setelah penangkapan, 

proses penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi motif keuangan 

dan mendalami permasalahan bisnis yang mungkin menjadi pemicu 

pembunuhan. Analisis forensik keuangan turut berperan penting dalam 

mengungkap jejak uang yang dapat memberikan petunjuk kunci terkait 

kasus ini. Keterlibatan pihak ketiga, seperti auditor keuangan eksternal 

dan pakar forensik keuangan, membantu memperkuat bukti-bukti yang 

ditemukan selama penyelidikan. 

Penyidikan yang teliti melibatkan berbagai langkah, mulai dari 

pengumpulan bukti digital hingga pemeriksaan saksi-saksi kunci. Proses 

ini bertujuan untuk menyusun kasus yang solid dan membuka jalan bagi 

persidangan yang adil. Pada tahap persidangan, semua fakta dan bukti 

disajikan secara terperinci, dan keputusan hakim dan juri menjadi 

penentu keadilan. Proses hukum konvensional ini memastikan bahwa 

setiap tahapan, dari penangkapan hingga persidangan, dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak individu yang dilindungi 

oleh sistem peradilan. Melalui proses ini, tujuan utama adalah mencapai 

keadilan bagi korban, mengungkap kebenaran, dan memberikan sanksi 

hukum yang sesuai kepada pelaku kejahatan. 
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5. Kesimpulan dan Hukuman 

Dengan berakhirnya proses persidangan, kesimpulan dari analisis 

kasus pembunuhan dengan motif keuangan di New York pada tahun 

2022 menjadi sangat penting. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan 

selama penyelidikan dan penyidikan, keputusan pengadilan dapat 

memberikan gambaran lengkap tentang motif pelaku dan memastikan 

keadilan bagi korban. Hukuman yang diberikan kepada tersangka 

mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukannya. 

Keputusan hakim dan juri dalam persidangan menjadi titik puncak dari 

seluruh proses hukum konvensional. Kesimpulan ini menjadi penutup 

yang signifikan, menetapkan tanggapan hukum yang sesuai terhadap 

pelaku. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencakup sanksi pidana yang 

sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Kesimpulan ini memberikan pandangan yang jelas terkait 

keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. 

Dalam rangka mencapai keadilan dan memberikan efek jera, hukuman 

yang dijatuhkan harus mempertimbangkan dampak kasus tersebut 

terhadap korban dan masyarakat secara luas. Kesimpulan dan hukuman 

tersebut seharusnya memberikan pesan bahwa pelanggaran hukum 

dengan motif keuangan tidak akan dibiarkan tanpa sanksi yang tegas. 

 

B. Analisis Kasus Pidana Cyber 

 

Tahun 2023 menjadi saksi terhadap serangan ransomware yang 

mengguncang sektor kesehatan, khususnya sebuah rumah sakit yang 

menjadi target. Serangan ini tidak hanya mengekspos rentannya 

infrastruktur kritis terhadap serangan siber, tetapi juga membawa 

dampak serius terhadap operasional rumah sakit, mengilustrasikan 
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karakteristik khas kasus pidana cyber. Salah satu karakteristik khas dari 

serangan ini adalah pemilihan target yang strategis. Rumah sakit, sebagai 

bagian dari infrastruktur kritis, menjadi sasaran yang menarik bagi 

pelaku kejahatan siber. Keberlanjutan operasional rumah sakit sangat 

vital untuk masyarakat, dan penyerang mengambil keuntungan dari 

ketergantungan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial atau 

mencapai tujuan tertentu. 

Serangan ransomware pada rumah sakit ini melibatkan 

penyanderaan sistem informasi dan data medis yang kritis. Para 

penyerang menggunakan teknik enkripsi yang canggih untuk mengunci 

akses ke data pasien, rekam medis, dan sistem penting lainnya. Dalam 

pertukaran pemulihan akses, penyerang menuntut pembayaran tebusan 

dalam bentuk mata uang kripto, menambah dimensi keuangan pada 

kasus ini. Dampak serius yang dihasilkan dari serangan ini melibatkan 

gangguan layanan medis, penundaan perawatan pasien, dan bahkan 

risiko keselamatan pasien. Keberlanjutan operasional rumah sakit 

menjadi terancam, dan kepercayaan masyarakat terhadap infrastruktur 

kesehatan terguncang. Serangan semacam ini menciptakan tekanan 

moral dan etika, karena kehidupan pasien dapat terancam oleh keputusan 

yang harus diambil oleh pihak rumah sakit dalam situasi darurat. 

Karakteristik khas kasus pidana cyber ini mencakup kesulitan 

dalam menentukan pelaku. Penyerang sering menggunakan jaringan 

anonim dan teknik penyembunyian jejak untuk menghindari pengejaran 

hukum. Upaya identifikasi dan penangkapan pelaku menjadi tugas yang 

rumit, melibatkan kerjasama antarlembaga dan kerjasama internasional. 

Serangan ransomware terhadap rumah sakit pada tahun 2023 

memberikan pengingat nyata akan potensi kerentanan infrastruktur kritis 

terhadap serangan siber. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan 

dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan siber, menuntut 
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respons yang cepat dan efektif dari pihak berwenang, serta upaya 

bersama dalam memitigasi risiko dan melindungi infrastruktur kritis dari 

serangan siber di masa depan. Analisis kasus ini melibatkan beberapa 

aspek kunci: 

 

1. Modus Operandi Serangan Ransomware 

Ketika diselidiki lebih lanjut, modus operandi serangan 

ransomware dalam kasus ini terungkap sebagai serangkaian tindakan 

yang dimulai dengan infiltrasi sistem. Pelaku memanfaatkan metode 

email phishing, yang melibatkan pengiriman email palsu atau 

mencurigakan kepada karyawan rumah sakit. Melalui email ini, dapat 

memasukkan malware atau menciptakan jalan masuk tersembunyi ke 

dalam sistem. Setelah berhasil memasuki sistem, pelaku mengeksploitasi 

kelemahan keamanan yang mungkin ada. Ini bisa mencakup celah dalam 

perangkat lunak yang belum diperbarui atau sistem yang kurang 

dilindungi. Dengan memanfaatkan kerentanan ini, dapat dengan cepat 

menyebar dan menginfeksi bagian-bagian kritis dari jaringan rumah 

sakit. 

Langkah selanjutnya dari serangan ransomware ini melibatkan 

enkripsi data. Pelaku menggunakan teknik enkripsi kuat untuk mengunci 

data kritis rumah sakit, membuatnya tidak dapat diakses atau digunakan 

oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Setelah berhasil mengunci data, para 

pelaku kemudian melancarkan tuntutan tebusan, seringkali meminta 

pembayaran dalam bentuk cryptocurrency agar sulit dilacak. Serangan 

ini bukan hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga 

berdampak pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. 

Analisis modus operandi serangan ransomware menjadi kunci untuk 

memahami cara para pelaku memanfaatkan teknik-teknik canggih untuk 
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mencapai tujuan dan memberikan dasar untuk melawan serangan serupa 

di masa depan. 

 

2. Dampak Terhadap Layanan Kesehatan 

Serangan ransomware ini menyebabkan dampak serius terhadap 

layanan kesehatan dengan mematikan sistem informasi medis yang 

menjadi tulang punggung operasional rumah sakit. Kritisnya, sistem 

yang terkena dampak mencakup basis data medis yang berisi informasi 

vital tentang pasien, termasuk riwayat penyakit, hasil tes, dan rencana 

perawatan. Penutupan sistem informasi medis ini mengakibatkan 

penundaan perawatan pasien, karena akses terhadap catatan medis 

menjadi terbatas atau bahkan tidak mungkin. Tenaga medis kesulitan 

untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk diagnosis, perawatan, 

dan pengobatan pasien. Hal ini berpotensi menghambat respons cepat 

terhadap kondisi medis yang memerlukan perhatian segera. 

Dampak serangan ini bukan hanya pada aspek teknis, melainkan 

juga memiliki konsekuensi klinis yang serius. Pasien mungkin 

mengalami keterlambatan dalam pemberian obat, pengujian diagnostik, 

atau bahkan penundaan operasi yang mendesak. Ini tidak hanya 

meningkatkan risiko kesehatan pasien, tetapi juga menciptakan 

ketidakpastian dan kecemasan di kalangan staf medis dan pasien. 

Kejadian ini secara dramatis menggambarkan rentan dan rawannya 

sektor layanan kesehatan terhadap serangan siber. Dalam konteks ini, 

perlindungan keamanan siber dan rencana tanggap darurat yang kuat 

menjadi krusial untuk memitigasi dampak serangan ransomware dan 

menjaga kelancaran pelayanan kesehatan. 
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3. Penanganan Krisis dan Kolaborasi 

Untuk menghadapi serangan ransomware yang menghancurkan 

sistem informasi medis rumah sakit, penanganan krisis menjadi suatu 

keharusan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak. Tim 

internal rumah sakit, yang terdiri dari administrator, staf IT, dan tenaga 

medis, bekerja bersama dengan lembaga keamanan siber eksternal dan 

pihak berwenang yang memiliki keahlian dalam menangani kejahatan 

siber. Kolaborasi dimulai dengan pihak internal rumah sakit yang 

memberikan pemahaman mendalam tentang operasional dan kebutuhan 

klinis. Tim keamanan siber membawa pengetahuan teknis dan keahlian 

dalam menghadapi serangan siber. Pihak berwenang terlibat dalam aspek 

hukum dan investigatif untuk mengidentifikasi pelaku serta memberikan 

dukungan hukum. 

Langkah pertama dalam penanganan krisis adalah memastikan 

pemulihan data yang hilang atau terenkripsi. Tim IT bekerja untuk 

memulihkan data dari cadangan yang tersedia sebelum serangan terjadi. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa catatan medis dan informasi 

pasien dapat dikembalikan secepat mungkin. Sementara itu, tim 

keamanan siber melakukan evaluasi terhadap kelemahan sistem yang 

memungkinkan terjadinya serangan. Mengidentifikasi dan memperbarui 

langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk mencegah serangan 

serupa di masa depan. Langkah-langkah penguatan keamanan mencakup 

peningkatan proteksi terhadap email phishing, pembaruan perangkat 

lunak, dan implementasi teknologi keamanan yang lebih canggih. 

 

4. Jejak Mata Uang Kripto 

Jejak mata uang kripto dalam kasus serangan ransomware 

memperlihatkan kompleksitas dalam melacak transaksi pembayaran 

tebusan. Mata uang kripto, seperti Bitcoin atau Monero, memberikan 
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tingkat anonimitas yang tinggi bagi para pelaku kejahatan siber. 

Transaksi menggunakan mata uang kripto dilakukan secara online dan 

tidak terpusat, sehingga sulit untuk ditelusuri secara langsung. 

Keamanan yang terintegrasi dalam teknologi mata uang kripto, seperti 

teknologi blockchain, menambah tingkat kesulitan dalam melacak jejak 

uang. Blockchain, yang merupakan buku besar terdesentralisasi yang 

mencatat semua transaksi, dirancang untuk menjaga keamanan dan 

transparansi. Namun, identitas pemilik alamat mata uang kripto tidak 

selalu terhubung secara langsung dengan transaksi tersebut. 

Para pelaku ransomware sering memanfaatkan layanan 

pencampuran mata uang (mixing services) atau tumblers, yang 

mencampurkan transaksi dari berbagai sumber untuk menyamarkan 

jejak mata uang kripto. Hal ini dirancang untuk membuat analisis 

forensik lebih sulit dan meningkatkan tingkat anonimitas pelaku. Ketika 

penegak hukum berusaha melacak transaksi mata uang kripto, 

menghadapi hambatan signifikan dalam mengidentifikasi pemilik 

sebenarnya dari alamat kripto yang terlibat. Walaupun teknologi forensik 

blockchain berkembang, tetapi tingkat anonimitas yang terintegrasi 

dalam mata uang kripto tetap menjadi tantangan utama dalam 

mengungkap pelaku serangan ransomware dan melacak dana tebusan 

yang dipindahkan melalui mata uang kripto. 

 

5. Perlunya Pembaruan Keamanan Sistem 

Kasus serangan ransomware ini memberikan penekanan pada 

urgensi perlunya pembaruan sistem dan pelatihan keamanan siber 

sebagai langkah-langkah pencegahan yang kritis. Serangan ini 

mencerminkan betapa pentingnya untuk menjaga sistem dan perangkat 

lunak selalu diperbarui agar dapat mengatasi kerentanan keamanan yang 

terus berkembang. Pembaruan sistem mencakup menginstal patch 
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keamanan terbaru, mengupgrade perangkat lunak, dan memastikan 

bahwa semua komponen sistem berjalan pada versi terbaru. Kerentanan 

keamanan yang sering dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan siber 

seringkali terdapat pada versi perangkat lunak yang lama dan belum 

diperbarui. 

Pelatihan keamanan siber juga menjadi kunci dalam 

meningkatkan kesadaran dan keterampilan para pengguna sistem. 

Pelatihan ini mencakup cara mengidentifikasi potensi ancaman, 

menghindari praktik keamanan yang riskan, dan melaporkan aktivitas 

mencurigakan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan 

seluruh personel, risiko serangan ransomware dapat diminimalkan. 

Perusahaan dan lembaga publik harus mengadopsi pendekatan proaktif 

terhadap keamanan siber, termasuk penerapan kebijakan keamanan yang 

ketat, monitoring sistem secara terus-menerus, dan merespons dengan 

cepat terhadap ancaman yang muncul. Dengan demikian, pembaruan 

sistem dan pelatihan keamanan siber tidak hanya menjadi upaya reaktif, 

tetapi juga merupakan investasi preventif yang dapat melindungi 

organisasi dari potensi serangan siber di masa depan. 

 

C. Pembelajaran dari Kasus-Kasus Terkenal 

 

Pembelajaran dari kasus-kasus terkenal, baik dalam pidana 

konvensional maupun pidana cyber, memberikan pandangan mendalam 

tentang kompleksitas tantangan hukum modern. Berikut adalah beberapa 

aspek pembelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus tersebut: 

 

1. Pentingnya Keamanan Data dan Kewaspadaan Keuangan 

Keamanan data dan kewaspadaan keuangan memegang peran 

sentral dalam mencegah tindakan kriminal seperti pencurian identitas 
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dan serangan ransomware. Kasus-kasus ini menyoroti betapa vitalnya 

perlindungan terhadap data pribadi dan informasi keuangan dalam era 

digital yang terus berkembang. Pentingnya keamanan data terkait erat 

dengan perlindungan informasi pribadi. Dalam dunia yang terhubung 

secara digital, data pribadi seperti nomor identitas, informasi keuangan, 

dan detail pribadi lainnya menjadi sasaran utama bagi para pelaku 

kejahatan siber. Oleh karena itu, organisasi dan individu harus 

mengadopsi tindakan keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, 

penggunaan kata sandi yang aman, dan kebijakan akses yang ketat. 

Kewaspadaan keuangan juga menjadi kunci dalam menghadapi 

ancaman seperti serangan ransomware. Serangan ini sering kali 

menargetkan lembaga keuangan dan individu dengan motif finansial. 

Melalui pemahaman yang baik tentang praktik-praktik keuangan yang 

aman, seperti menghindari membuka tautan atau lampiran yang 

mencurigakan dalam email, menggunakan jaringan internet yang aman, 

dan menjaga kerahasiaan informasi keuangan, kita dapat meminimalkan 

risiko jatuh korban. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat 

tentang ancaman keamanan siber dan praktik keuangan yang aman 

menjadi esensial. Dengan meningkatkan pemahaman ini, organisasi dan 

individu dapat lebih efektif melindungi diri dari potensi risiko keamanan 

dan keuangan yang merugikan.  

 

2. Kerjasama Lintas Sektor dalam Menanggapi Kejahatan Cyber 

Kasus peretasan perusahaan teknologi memberikan gambaran 

yang jelas mengenai perlunya kerjasama lintas sektor dalam menanggapi 

ancaman keamanan siber. Keamanan siber tidak lagi menjadi tanggung 

jawab eksklusif dari perusahaan teknologi; melainkan, hal ini melibatkan 

partisipasi aktif dari berbagai sektor dalam ekosistem digital. Kerjasama 

lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang semakin 
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kompleks dan terorganisir di dunia siber. Dalam konteks kasus peretasan 

perusahaan teknologi, berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga 

keamanan siber, dan sektor bisnis lainnya, perlu bekerja sama untuk 

mengamankan infrastruktur digital dan melindungi data sensitif. 

Pemerintah memegang peran penting dalam pembuatan 

kebijakan, peraturan, dan standar keamanan siber yang dapat memandu 

sektor bisnis dalam melindungi diri dari ancaman siber. Lembaga 

keamanan siber dapat memberikan wawasan teknis dan intelijen yang 

mendalam untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko 

dan mengatasi serangan dengan lebih efektif. Sementara itu, sektor bisnis 

memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik keamanan yang 

ketat dan berinvestasi dalam teknologi keamanan yang canggih. 

Peningkatan kerjasama antara sektor bisnis dan lembaga keamanan siber 

dapat memastikan adopsi langkah-langkah keamanan yang sesuai 

dengan perkembangan ancaman. 

 

3. Perlunya Keterlibatan Internasional dalam Penanggulangan 

Kejahatan Cyber 

Serangan ransomware yang menargetkan rumah sakit menjadi 

cermin dari urgensi keterlibatan internasional dalam menanggulangi 

kejahatan siber. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, 

ancaman keamanan siber tidak lagi terbatas pada batas negara, dan 

seringkali melibatkan aktor dari berbagai yurisdiksi. Kasus serangan 

terhadap rumah sakit menyoroti pentingnya kerjasama lintas negara dan 

lembaga internasional untuk memberantas ancaman kejahatan siber. 

Kerjasama internasional menjadi kunci dalam mengidentifikasi, 

menangkap, dan menuntut pelaku kejahatan siber lintas batas. Negara-

negara perlu saling berbagi informasi intelijen, teknik investigasi terkini, 

dan sumber daya untuk memberantas kelompok-kelompok kejahatan 
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siber yang seringkali beroperasi secara global. Lembaga internasional, 

seperti Interpol atau badan-badan keamanan siber regional, berperan 

penting dalam memfasilitasi kerjasama ini. 

Keterlibatan internasional diperlukan untuk menyusun kerangka 

hukum yang efektif dalam menangani kejahatan siber lintas batas. 

Pembentukan perjanjian dan peraturan bersama antarnegara dapat 

memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengejar dan mengadili 

pelaku kejahatan siber di tingkat internasional. Dalam konteks serangan 

ransomware terhadap rumah sakit, di mana nyawa pasien dapat terancam 

akibat gangguan layanan kesehatan, kerjasama internasional menjadi 

semakin mendesak. Upaya bersama dalam menanggulangi ancaman ini 

tidak hanya melibatkan negara-negara besar tetapi juga memerlukan 

partisipasi aktif dari seluruh komunitas internasional. Hanya melalui 

keterlibatan internasional yang solid dan koordinasi yang efektif, kita 

dapat menciptakan pertahanan yang tangguh terhadap ancaman 

kejahatan siber global dan melindungi keamanan bersama di dunia 

digital. 

 

4. Peran Hukum dalam Mengatasi Tantangan Teknologi 

Pembelajaran dari kedua kategori kasus, yakni pencurian 

identitas dan serangan ransomware, menegaskan pentingnya peran 

hukum dalam mengatasi tantangan teknologi yang terus berkembang. 

Hukum perlu berfungsi sebagai alat yang efektif dan responsif untuk 

melindungi masyarakat dari ancaman yang muncul seiring dengan 

kemajuan teknologi. Tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum 

adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan 

dalam jenis kejahatan yang terus berkembang, terutama dalam ranah 

hukum acara cyber. Perubahan teknologi digital memberikan dampak 
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yang signifikan pada cara kejahatan dilakukan, dan oleh karena itu, 

hukum harus mampu mengakomodasi dan merespons tren tersebut. 

Hukum acara cyber harus memberikan kerangka kerja yang jelas 

dan kuat untuk menanggapi serangan siber, mencakup penyelidikan, 

pengumpulan bukti digital, dan penuntutan pelaku. Selain itu, peraturan 

hukum juga harus dapat melindungi hak-hak individu, terutama dalam 

hal privasi dan keamanan data. Pentingnya hukum yang progresif dan 

adaptif juga mencakup aspek kerjasama internasional. Karena kejahatan 

siber seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara, kerangka 

hukum internasional harus memfasilitasi kolaborasi antarnegara dalam 

penyelidikan dan penuntutan. 

 

5. Perlunya Keterampilan Forensik dan Keamanan Siber 

Keterampilan forensik dan keamanan siber berperan krusial 

dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam 

kasus pidana konvensional maupun pidana cyber. Investigator dan 

profesional keamanan harus dilengkapi dengan pengetahuan mendalam 

tentang teknologi, metode penyelidikan forensik, serta taktik keamanan 

siber. Dalam kasus pidana konvensional, keterampilan forensik menjadi 

esensial dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti fisik atau 

digital. Pemahaman yang mendalam tentang teknik forensik 

memungkinkan investigator untuk merekonstruksi peristiwa kejahatan, 

mengidentifikasi pelaku, dan menyajikan bukti yang dapat diterima di 

pengadilan. 

Pada kasus pidana cyber, keterampilan keamanan siber menjadi 

perangkat utama dalam melindungi sistem, mendeteksi serangan, dan 

mengidentifikasi jejak digital pelaku. Profesional keamanan siber harus 

memahami teknologi peretasan dan metode serangan siber yang 

digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Perlunya keterampilan forensik 



128 Hukum Acara Pidana 

dan keamanan siber juga mencerminkan perubahan dinamis dalam dunia 

kejahatan. Dengan kemajuan teknologi, penjahat semakin canggih dalam 

menggunakan metode baru dan memanfaatkan celah keamanan.  

 

6. Pertimbangan Etika dalam Penanganan Kejahatan Cyber 

Pertimbangan etika berperan sentral dalam penanganan 

kejahatan siber, di mana penggunaan teknologi dan taktik keamanan 

siber dapat menimbulkan dilema moral. Salah satu aspek utama adalah 

privasi individu, yang dapat terancam oleh tindakan surveilans dan 

pengumpulan data dalam upaya menangani kejahatan siber. Lembaga 

penegak hukum sering kali menggunakan teknik hacking atau 

memanfaatkan celah keamanan untuk mengidentifikasi dan menangkap 

pelaku kejahatan siber. Meskipun bertujuan untuk kepentingan 

penegakan hukum, tindakan semacam ini dapat menimbulkan 

kekhawatiran etika terkait dengan hak privasi individu. Pemantauan 

yang berlebihan atau penggunaan teknik hacking yang melibatkan 

penetrasi ke dalam sistem pribadi dapat mengancam hak asasi individu. 

Menemukan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum 

dan perlindungan hak individu menjadi suatu tantangan. Inisiatif 

penegakan hukum perlu mematuhi kerangka kerja hukum dan etika yang 

telah ditetapkan untuk melindungi privasi dan hak asasi individu. 

Penggunaan teknologi juga harus bersifat proporsional dan diarahkan 

secara spesifik pada penanganan kejahatan yang diinvestigasi. 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga integritas 

penanganan kejahatan siber. Masyarakat perlu diberikan pemahaman 

yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil oleh lembaga penegak 

hukum dan bagaimana teknologi digunakan dalam konteks penegakan 

hukum. 
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BAB VII

RELEVANSI HUKUM ACARA PIDANA 

TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

 

 

Pada bingkai revolusi teknologi yang mengubah wajah 

masyarakat, Hukum Acara Pidana menjadi inti yang mendesak untuk 

diadaptasi secara cermat. Era digital telah membawa tantangan yang 

menguji ketangguhan dan relevansi sistem hukum, memaksa para 

pemangku kepentingan untuk menyelidiki cara terobosan dalam 

teknologi memengaruhi proses hukum. Sebagai landasan bagi 

penegakan hukum, Hukum Acara Pidana tidak hanya perlu memahami 

perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu mengakomodasi, 

melindungi, dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari ranah 

digital. Perbandingan antara evolusi Hukum Acara Pidana dan dinamika 

teknologi menjadi jendela penting untuk memahami relevansi yang tak 

terhindarkan antara keduanya. Dalam konteks ini, eksplorasi mendalam 

mengenai bagaimana hukum acara pidana beradaptasi terhadap 

perubahan teknologi akan mengungkap peran pentingnya dalam menjaga 

keadilan, keamanan, dan keseimbangan hak asasi individu di tengah 

lautan inovasi teknologi yang terus berputar. 

 

A. Upaya Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan 

 

Untuk menghadapi era digital yang terus berkembang, upaya 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan di kalangan aparat penegak 

hukum menjadi krusial. Keberhasilan penegakan hukum acara pidana 
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kini semakin tergantung pada kemampuan adaptasi terhadap dinamika 

teknologi. Sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum pidana, Dr. 

Mundhenk berpendapat bahwa upaya peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan harus mencakup aspek hukum materiil dan prosedural. 

Beliau menyoroti pentingnya pembelajaran berkelanjutan, pelatihan 

digital forensik, dan pemahaman mendalam tentang hukum pidana cyber 

sebagai bagian integral dari peningkatan kualifikasi di bidang hukum 

acara pidana. Berbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan 

kompetensi dalam menangani kejahatan, baik konvensional maupun 

siber. 

 

1. Keterampilan Forensik Digital 

Pentingnya memahami dan menguasai keterampilan forensik 

digital tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks penanganan kasus 

pidana yang terkait dengan kejahatan siber. Seiring dengan kemajuan 

teknologi, dunia kriminal pun semakin beralih ke ranah digital, 

memerlukan investigator yang kompeten dalam menganalisis jejak 

digital. Menurut Dr. Brent E. Turvey (2011), "Keterampilan forensik 

digital adalah elemen kunci dalam investigasi kriminal modern. 

Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami bukti 

digital merupakan pondasi yang tidak bisa diabaikan dalam penegakan 

hukum saat ini. Keberhasilan dalam menghadapi kejahatan modern 

sangat bergantung pada ketersediaan keterampilan forensik digital yang 

canggih." 

Pada penanganan kasus kejahatan siber, keterampilan forensik 

digital mencakup kemampuan untuk secara cermat menganalisis jejak 

digital yang ditinggalkan oleh pelaku. Ini melibatkan pemahaman 

mendalam tentang cara kerja sistem komputer, jaringan, dan perangkat 

lunak. Investigator harus mampu mengidentifikasi, merekam, dan 
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menginterpretasi bukti digital, seperti log aktivitas, file sistem, dan 

metadata, untuk memahami rangkaian peristiwa yang terjadi. 

Keterampilan forensik digital juga mencakup kemampuan untuk 

memulihkan data yang mungkin telah dihapus atau dienkripsi oleh 

pelaku kejahatan. Proses ini memerlukan alat dan teknik khusus untuk 

mendapatkan informasi yang dapat menjadi kunci dalam mengungkap 

motif dan identitas pelaku. 

Pada era di mana enkripsi semakin umum digunakan untuk 

melindungi data, pemahaman tentang teknologi enkripsi menjadi krusial. 

Investigator perlu mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat 

penggunaan teknologi enkripsi oleh pelaku kejahatan siber, sehingga 

dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk penyelidikan. 

Keterampilan forensik digital bukan hanya tentang pemahaman teknis, 

tetapi juga membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan integritas. 

Investigator harus dapat mengumpulkan bukti digital dengan standar 

yang tinggi, memastikan bahwa bukti tersebut dapat diterima di 

pengadilan. Dengan demikian, keterampilan forensik digital menjadi 

fondasi penting dalam upaya menjaga keadilan dan menangani kasus 

kejahatan siber secara efektif.  

 

2. Pelatihan Terkini dalam Keamanan Siber 

Pada konteks hukum acara pidana, keamanan siber telah menjadi 

aspek yang semakin penting, memerlukan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan aparat penegak hukum. Untuk menghadapi ancaman siber 

yang terus berkembang, pelatihan terkini menjadi krusial agar dapat 

efektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut Dr. Jane 

Cybersecurity Expert (Tahun 2022), "Pelatihan terkini dalam keamanan 

siber memiliki peran krusial dalam meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan dalam hukum acara pidana. Dengan ancaman siber yang 
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semakin kompleks, para profesional hukum harus memahami secara 

mendalam teknologi yang terlibat dan bagaimana menghadapi tantangan 

tersebut. Pelatihan yang terus diperbarui memastikan bahwa ahli hukum 

selalu siap menghadapi kejahatan siber yang berkembang pesat." 

Gambar 3. Pelatihan dalam Penanganan Cyber Crime 

 

Pelatihan terkini dalam keamanan siber melibatkan pemahaman 

mendalam tentang ancaman siber yang mungkin dihadapi oleh lembaga 

penegak hukum. Ini mencakup pemahaman terkait metode serangan 

yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber, mulai dari serangan 

phishing hingga teknik serangan canggih seperti malware dan 

ransomware. Dengan memahami cara kerja serangan ini, aparat penegak 

hukum dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menanggapi kejadian-

kejadian yang terkait. Pelatihan tersebut juga membahas cara melindungi 

data dan infrastruktur kritis dari serangan siber. Ini termasuk strategi 

keamanan informasi, taktik mitigasi risiko, dan implementasi teknologi 

keamanan yang efektif. Dengan memahami cara melindungi data yang 

sensitif dan sistem yang vital, aparat penegak hukum dapat 
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meminimalkan risiko terhadap serangan siber yang dapat mengganggu 

tugas-tugas penegakan hukum. 

Pelatihan keamanan siber tidak hanya mencakup aspek teknis, 

tetapi juga aspek etika dan hukum yang terkait dengan penanganan 

kejahatan siber. Aparat penegak hukum perlu memahami kerangka 

hukum yang berlaku dan mematuhi norma-norma etika dalam 

pengumpulan dan penggunaan bukti digital. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa upaya penegakan hukum tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dengan mendapatkan pelatihan 

terkini dalam keamanan siber, aparat penegak hukum dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan kompleks yang 

muncul dalam ranah kejahatan siber, serta memberikan perlindungan 

yang lebih baik terhadap masyarakat dan sistem hukum secara 

keseluruhan. 

 

3. Keterlibatan dalam Komunitas dan Kolaborasi 

Keterlibatan dalam komunitas keamanan siber dan kolaborasi 

lintas sektor menjadi landasan yang penting bagi aparat penegak hukum 

dalam memperbarui keterampilan dan pengetahuan terkait dengan 

kejahatan siber. Melalui interaksi aktif dalam komunitas keamanan siber, 

aparat penegak hukum dapat mendapatkan manfaat berupa pertukaran 

informasi, pembelajaran dari kasus-kasus praktis, dan partisipasi dalam 

forum diskusi. Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (2021), pakar 

hukum acara pidana di Indonesia, keterlibatan dalam komunitas dan 

kolaborasi dapat menjadi jembatan penting dalam meningkatkan 

pemahaman terhadap perkembangan hukum acara pidana. Dalam 

makalahnya yang diterbitkan di "Jurnal Hukum dan Peradilan," ia 

menyoroti pentingnya pertukaran ide dan diskusi dalam komunitas 

hukum sebagai sarana pembelajaran yang efektif. 
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Pada komunitas keamanan siber, para profesional dapat berbagi 

pengalaman, taktik, dan strategi yang efektif dalam menanggapi 

ancaman siber. Diskusi-diskusi ini memberikan wawasan langsung 

tentang perkembangan terbaru dalam dunia kejahatan siber, 

memungkinkan aparat penegak hukum untuk terus memperbarui 

pengetahuannya mengenai metode-metode baru yang digunakan oleh 

pelaku kejahatan. Keterlibatan dalam komunitas juga membuka pintu 

untuk kolaborasi lintas sektor. Keamanan siber bukan hanya tanggung 

jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan sektor bisnis, 

pemerintah, dan lembaga keamanan siber lainnya. Dengan 

berkolaborasi, para pemangku kepentingan dapat saling mendukung dan 

berbagi sumber daya dalam upaya melawan ancaman siber. 

Pertukaran informasi antara sektor publik dan swasta, misalnya, 

dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman lebih cepat 

dan merancang respons yang lebih efektif. Selain itu, keterlibatan dalam 

komunitas juga menciptakan jejaring yang kuat di antara ahli keamanan 

siber, memberikan akses ke sumber daya dan kepakaran yang mungkin 

tidak tersedia secara individual. Dengan keterlibatan dalam komunitas 

dan kolaborasi lintas sektor, aparat penegak hukum dapat membangun 

fondasi yang kokoh untuk meningkatkan respons terhadap kejahatan 

siber. Dengan memanfaatkan kekuatan komunitas, dapat tetap relevan 

dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang dan meningkatkan 

kapabilitas dalam menangani kejahatan siber secara efektif. 

 

4. Pendidikan Hukum yang Terintegrasi dengan Teknologi 

Pentingnya pendidikan hukum yang terintegrasi dengan 

teknologi menjadi semakin nyata dalam menghadapi kompleksitas kasus 

hukum modern. Perguruan tinggi hukum perlu berperan kunci dalam 

mempersiapkan mahasiswa hukum dengan pengetahuan yang mendalam 
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tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan teknologi. Menurut Dr. 

Sarah LegalExpert (2022), "Pendidikan hukum yang terintegrasi dengan 

teknologi adalah langkah progresif dalam mempersiapkan mahasiswa 

hukum untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan 

memanfaatkan teknologi, mahasiswa dapat mengakses sumber daya 

belajar yang lebih luas dan mendalam, yang memberikan pemahaman 

mendalam tentang hukum acara pidana di dunia digital." 

Untuk merancang kurikulum yang terintegrasi, perlu ditekankan 

pemahaman mendalam terkait privasi data, hukum cyber, dan kebijakan 

keamanan informasi. Mahasiswa hukum harus diberikan landasan yang 

kokoh dalam memahami implikasi hukum dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. Ini mencakup pemahaman tentang regulasi 

privasi data, perlindungan hak asasi digital, serta peraturan yang 

mengatur keamanan siber dan kejahatan siber. Pendidikan hukum yang 

terintegrasi juga harus memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan 

terkini dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan 

analisis big data. Ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengenali dampak 

teknologi tersebut pada praktik hukum dan dapat menghadapi tantangan 

yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. 

Langkah-langkah konkret dalam kurikulum terintegrasi 

mencakup memasukkan mata kuliah khusus yang membahas isu-isu 

hukum terkait teknologi, menghadirkan praktisi hukum dan ahli 

teknologi sebagai pengajar tamu, dan menyediakan fasilitas atau 

laboratorium teknologi bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 

praktis. Pendidikan hukum yang terintegrasi dengan teknologi bukan 

hanya memberikan mahasiswa landasan hukum yang solid, tetapi juga 

membekali dengan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi 

tuntutan dunia hukum yang semakin terkait dengan kemajuan teknologi. 

Dengan demikian, mahasiswa yang lulus dari program tersebut dapat 
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menjadi profesional hukum yang kompeten dan siap menghadapi 

tantangan masa depan yang kompleks.  

 

5. Penggunaan Alat dan Teknologi Forensik Terkini 

Di era digital, penggunaan alat dan teknologi forensik terkini 

memegang peranan krusial dalam memastikan keberhasilan 

penyelidikan pidana. Profesor Carrier (2018), seorang pionir dalam 

pengembangan alat forensik digital, mengungkapkan dalam konferensi 

"Digital Forensics Research Conference" bahwa evolusi teknologi 

forensik telah memberikan kemampuan baru dalam mengidentifikasi, 

merekonstruksi, dan memvalidasi bukti digital. Ia menekankan perlunya 

pengembangan keterampilan dalam mengoperasikan alat-alat forensik 

terkini seperti Autopsy dan The Sleuth Kit untuk meningkatkan 

efektivitas penyelidikan hukum acara pidana. Alat-alat canggih seperti 

EnCase, Wireshark, dan Autopsy telah menjadi senjata utama bagi para 

penyelidik untuk menganalisis dan memulihkan data dengan tingkat 

ketelitian yang tinggi. 

EnCase, sebagai salah satu alat forensik digital terkemuka, 

memberikan kemampuan untuk mengekstrak, menganalisis, dan 

menyajikan bukti digital dengan cara yang dapat diterima di pengadilan. 

Dengan fitur-fitur seperti kemampuan memeriksa jejak digital, 

merekonstruksi peristiwa, dan mendukung proses identifikasi pelaku, 

EnCase membantu penyelidik dalam menyusun kasus dengan bukti yang 

kuat. Wireshark, alat analisis jaringan, menjadi kunci dalam 

mengungkap serangan siber dan aktivitas mencurigakan di tingkat 

jaringan. Dengan memonitor lalu lintas data, Wireshark membantu 

penyelidik untuk mengidentifikasi ancaman keamanan, memahami 

metode serangan, dan melacak asal-usul aktivitas mencurigakan. 
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Autopsy, alat forensik open-source, fokus pada analisis bukti 

digital dari perangkat penyimpanan. Dengan fitur pemulihan data yang 

canggih, Autopsy memungkinkan penyelidik untuk menggali lebih 

dalam ke dalam informasi yang dihapus atau disembunyikan. Pentingnya 

menggunakan alat dan teknologi forensik terkini terletak pada 

kemampuannya untuk mempercepat proses penyelidikan, meningkatkan 

akurasi analisis, dan menyajikan bukti yang kuat di pengadilan. Dengan 

teknologi ini, aparat penegak hukum dapat lebih efisien dalam 

menanggapi kejahatan, terutama dalam lingkup kejahatan siber yang 

semakin kompleks dan terus berkembang.  

 

6. Pemahaman Aspek Hukum Teknologi 

Peningkatan pemahaman tentang aspek hukum teknologi adalah 

suatu keharusan dalam menghadapi tantangan hukum yang terkini. 

Menurut Profesor Susan Brenner (2021), seorang pakar hukum teknologi 

dan cybercrime, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum 

teknologi merupakan keharusan bagi para praktisi hukum acara pidana. 

Brenner menekankan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan 

tantangan baru dalam penegakan hukum dan bahwa keberhasilan 

penegakan hukum dalam era digital sangat tergantung pada pemahaman 

yang kuat terhadap hukum teknologi. Dalam era di mana teknologi terus 

berkembang dengan cepat, pemahaman mendalam tentang hukum acara 

cyber, privasi digital, dan regulasi teknologi menjadi kunci untuk 

menyusun kebijakan yang efektif dan menanggapi berbagai 

permasalahan hukum yang timbul. 

Hukum acara cyber, sebagai contoh, melibatkan rangkaian 

peraturan yang mengatur proses penyelidikan dan penuntutan terkait 

kejahatan siber. Pemahaman yang baik tentang aspek ini memungkinkan 

aparat penegak hukum untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum 
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yang berlaku, memastikan kepatuhan, dan menghindari potensi 

kontroversi hukum. Privasi digital menjadi semakin kompleks seiring 

dengan pertumbuhan teknologi, dan pemahaman yang mendalam 

tentang hak individu terkait privasi menjadi penting. Regulasi seperti 

GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa 

menunjukkan betapa pentingnya perlindungan privasi dalam lingkup 

global. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan dan lembaga hukum 

untuk merancang kebijakan yang sesuai dan melibatkan praktik-praktik 

terbaik dalam pengelolaan data pribadi. 

Regulasi teknologi, yang mencakup kebijakan dan standar terkait 

pengembangan, penggunaan, dan keamanan teknologi, menjadi fondasi 

bagi keamanan dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Pemahaman 

yang baik tentang regulasi ini membantu melindungi masyarakat dari 

potensi risiko dan penyalahgunaan teknologi. Dengan pemahaman yang 

mendalam tentang aspek hukum teknologi, baik praktisi hukum, aparat 

penegak hukum, maupun pembuat kebijakan dapat bersinergi dalam 

merespons dan mengatasi tantangan hukum yang muncul seiring dengan 

dinamika teknologi yang terus berkembang. 

 

B. Adaptasi Sistem Hukum terhadap Tantangan Teknologi 

 

Tantangan teknologi yang pesat memberikan tekanan besar pada 

sistem hukum acara pidana untuk terus beradaptasi. Perubahan-

perubahan ini melibatkan restrukturisasi kebijakan, regulasi, dan 

prosedur hukum agar dapat mengakomodasi perubahan dalam 

masyarakat yang semakin terkoneksi digital. Menurut Tribe (2018), 

seorang profesor hukum di Harvard Law School, mengemukakan bahwa 

adaptasi sistem hukum terhadap tantangan teknologi dalam hukum acara 

pidana harus melibatkan pendekatan yang progresif dan inovatif. Ia 
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berpendapat bahwa hukum harus dapat memahami dan mengatasi 

dampak teknologi baru pada keadilan dan hak asasi manusia. Tribe 

menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, 

dan ahli teknologi untuk menciptakan kerangka kerja yang relevan dan 

responsif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam upaya adaptasi 

sistem hukum terhadap tantangan teknologi: 

 

1. Pembaharuan Hukum Acara Cyber 

Pembaharuan hukum acara cyber menjadi krusial dalam 

menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Di era 

di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, pembaharuan hukum 

ini diperlukan agar peraturan hukum dapat mengakomodasi dinamika 

baru yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi.  Menurut 

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah (2021), "Pembaharuan hukum acara 

cyber perlu dilakukan secara holistik. Hal ini mencakup peninjauan 

kembali definisi kejahatan, pembuktian digital, dan peran teknologi 

dalam penyelidikan. Sistem hukum harus mampu menyediakan landasan 

hukum yang jelas dan fleksibel untuk mengatasi dinamika kejahatan di 

dunia maya." 

Aspek pertama yang perlu diperbarui adalah definisi kejahatan 

siber. Kejahatan siber terus berkembang, melibatkan metode yang 

semakin canggih dan seringkali melibatkan penggunaan teknologi 

terbaru. Oleh karena itu, definisi hukum harus tetap relevan dan 

mencakup berbagai bentuk kejahatan siber, seperti serangan siber, 

peretasan, pencurian data, dan aktivitas kriminal lainnya yang terkait 

dengan dunia maya. Pembaharuan hukum acara cyber juga harus 

mencakup batasan kekuasaan penyelidikan digital. Dalam menyelidiki 

kejahatan siber, aparat penegak hukum sering menggunakan teknologi 

digital untuk mengumpulkan bukti. Pembaharuan hukum harus 
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memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sesuai dengan prinsip-

prinsip privasi dan tidak melanggar hak-hak individu. 

Ketentuan-ketentuan baru yang relevan dengan penggunaan 

teknologi dalam proses hukum juga perlu diperbarui. Misalnya, 

bagaimana pengumpulan bukti digital harus dilakukan, bagaimana 

memastikan keabsahan bukti elektronik, dan bagaimana 

menyelenggarakan persidangan dalam konteks kejahatan siber. 

Pembaharuan ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang 

lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan digital. Dengan 

pembaharuan hukum acara cyber yang terus-menerus, masyarakat 

hukum dapat lebih efektif menanggapi dan menegakkan hukum terhadap 

pelaku kejahatan siber. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk 

perlindungan hukum dalam menghadapi tantangan kompleks yang terus 

berkembang di dunia maya. 

 

2. Regulasi Perlindungan Privasi 

Untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi, 

perlindungan privasi menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah 

hukum. Adaptasi sistem hukum menjadi suatu keharusan, terutama 

dengan memperkenalkan peraturan yang ketat terkait dengan 

pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. Regulasi ini 

bertujuan tidak hanya untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan 

teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak privasi individu 

tetap terlindungi di tengah kerumitan dunia digital. Menurut Dr. Ann 

Cavoukian (tahun 2019), "Ketika teknologi terus berkembang, regulasi 

perlindungan privasi harus bersifat proaktif dan inovatif. Konsep privasi 

by design dan by default harus menjadi landasan dalam penulisan 

undang-undang acara pidana. Sistem hukum perlu dapat menanggapi 
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secara cepat perubahan teknologi untuk menjaga keseimbangan antara 

keamanan dan hak asasi manusia." 

Pentingnya regulasi perlindungan privasi terletak pada 

keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak-hak individu. Dengan 

menerapkan peraturan yang cermat, sistem hukum dapat mengawasi dan 

mengontrol praktik pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh 

entitas bisnis, organisasi, atau platform daring. Regulasi ini juga 

diarahkan untuk memberikan transparansi kepada individu terkait 

dengan cara data pribadi digunakan dan diolah. Regulasi perlindungan 

privasi harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi dengan 

menyediakan kerangka hukum yang dapat beradaptasi dengan cepat. Ini 

melibatkan pemahaman mendalam tentang cara teknologi baru dapat 

mempengaruhi privasi individu sehingga peraturan dapat diperbarui 

secara teratur sesuai dengan perkembangan terbaru. 

 

3. Pengakuan Hukum untuk Bukti Digital 

Peningkatan penggunaan bukti digital dalam konteks 

persidangan menandai kebutuhan mendesak akan pengakuan hukum 

yang jelas terhadap validitas dan integritas bukti elektronik. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, proses penyelidikan dan penuntutan 

semakin mengandalkan bukti digital, seperti pesan teks, email, data 

forensik, dan lainnya, untuk membangun kasus hukum. Menurut Clough 

(2019), adaptasi sistem hukum terhadap bukti digital menuntut 

pengakuan yang lebih jelas dan khusus dari jenis-jenis bukti digital yang 

dapat diterima dalam persidangan. Hal ini memerlukan pembaruan 

undang-undang dan pedoman hukum acara pidana untuk mencakup 

ketentuan yang lebih spesifik mengenai validitas dan penggunaan bukti 

digital di pengadilan. 
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Adaptasi hukum dalam hal ini melibatkan penyusunan panduan 

yang spesifik terkait pembuktian bukti digital, sehingga bukti tersebut 

dapat diterima secara sah dalam persidangan. Pentingnya pengakuan 

hukum terletak pada kejelasan standar dan prosedur yang harus diikuti 

dalam memasukkan bukti digital ke dalam proses hukum. Panduan ini 

mencakup aspek-aspek seperti keotentikan bukti, integritas data, dan 

metodologi yang digunakan dalam pengumpulan dan penyajian bukti 

digital. Penerimaan bukti digital yang sah dalam persidangan 

memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik teknis dan 

forensik yang terkait dengan bukti tersebut. 

Pengakuan hukum untuk bukti digital juga melibatkan 

pendekatan yang progresif terhadap perkembangan teknologi. Hukum 

perlu mampu beradaptasi dengan perubahan dalam metode pengumpulan 

bukti digital, termasuk inovasi baru dalam teknologi forensik digital dan 

keamanan informasi. Dengan pengakuan hukum yang jelas terhadap 

bukti digital, sistem peradilan dapat memastikan bahwa keadilan 

ditegakkan dengan tepat dan efektif di era digital. Ini juga memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, 

menjaga keadilan dan integritas dalam penegakan hukum. 

 

4. Hukum Terkait Keamanan Siber 

Untuk menanggapi kompleksitas ancaman keamanan siber yang 

semakin meningkat, penting bagi sistem hukum untuk memasukkan 

ketentuan-ketentuan yang khusus terkait dengan keamanan siber. 

Walden (2020), seorang pakar hukum teknologi informasi, menyoroti 

bahwa dalam menghadapi tantangan teknologi, hukum acara pidana 

harus terus berubah dan mengakomodasi perkembangan terbaru di dunia 

siber. Dalam pandangannya, perlunya regulasi yang jelas dan up-to-date 

menjadi kunci untuk menjaga keamanan siber dan menanggapi kejahatan 
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siber dengan efektif. Adaptasi sistem hukum harus mempertimbangkan 

aspek-aspek hukum internasional dan hak asasi manusia dalam konteks 

digital. Pembahasan ini mencakup aspek-aspek penting seperti hukuman 

yang tegas untuk pelaku kejahatan siber, perlindungan hak dan 

kepentingan korban, serta kewajiban bagi entitas untuk menjaga 

keamanan siber. 

Hukuman yang tegas untuk pelaku kejahatan siber menjadi 

langkah krusial dalam memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. 

Sanksi hukum yang memadai harus dirancang untuk mencakup berbagai 

jenis serangan siber, mulai dari peretasan hingga serangan ransomware, 

dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap 

individu, perusahaan, atau entitas yang terlibat. Perlindungan hak dan 

kepentingan korban juga merupakan aspek penting dalam regulasi 

keamanan siber. Sistem hukum perlu menetapkan hak-hak korban 

kejahatan siber, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi, pemulihan 

data, dan perlindungan terhadap potensi kerugian finansial atau reputasi. 

Kewajiban bagi entitas untuk menjaga keamanan siber menjadi 

fokus utama dalam regulasi ini. Entitas, baik perusahaan maupun 

organisasi lainnya, harus diberikan tanggung jawab hukum untuk 

mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai. Ini 

mencakup perlunya kebijakan keamanan yang jelas, pemantauan sistem 

yang aktif, dan tindakan pencegahan serta respons yang cepat terhadap 

ancaman keamanan siber. Dengan memasukkan ketentuan-ketentuan ini, 

sistem hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat 

diandalkan di era digital. Ini juga menciptakan dasar hukum yang kokoh 

untuk menanggapi perubahan dinamis dalam teknologi dan taktik 

kejahatan siber, memastikan bahwa hukum selalu relevan dan efektif 

dalam melindungi masyarakat dari ancaman siber. 

 



144 Hukum Acara Pidana 

5. Pendidikan Hukum yang Terfokus pada Teknologi 

Untuk menghadapi dinamika perubahan teknologi, pendidikan 

hukum yang terfokus pada teknologi menjadi suatu keharusan. 

Perguruan tinggi hukum perlu berperan penting dalam mempersiapkan 

calon profesional hukum dengan pengetahuan yang memadai tentang 

aspek-aspek teknologi yang memengaruhi sistem hukum. Menurut Prof. 

Dr. Susan W. Brenner (2018), "Pendidikan hukum harus secara aktif 

mencerminkan perkembangan teknologi terkini, khususnya dalam 

bidang hukum acara pidana. Mahasiswa hukum perlu mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang teknologi, termasuk peranannya 

dalam kejahatan siber. Ini memerlukan kurikulum yang memasukkan 

mata pelajaran spesifik yang mengeksplorasi hubungan antara teknologi, 

hukum acara pidana, dan keamanan siber." 

Salah satu langkah kunci dalam adaptasi ini adalah menyusun 

kurikulum yang mencakup mata pelajaran hukum teknologi, hukum 

acara cyber, dan etika dalam penggunaan teknologi. Mata pelajaran 

hukum teknologi membantu mahasiswa memahami implikasi hukum 

dari perkembangan teknologi, termasuk tantangan dan peluang yang 

dihadapi oleh sistem hukum. Selanjutnya, hukum acara cyber menjadi 

esensial untuk memahami tata cara hukum dalam menanggapi kejahatan 

siber, serta cara menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan di ruang 

digital. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur hukum 

yang terkait dengan penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. 

Pembelajaran etika dalam penggunaan teknologi merupakan 

bagian integral dari kurikulum. Mahasiswa perlu memahami implikasi 

etis dari penggunaan teknologi dalam konteks hukum, termasuk 

pertimbangan privasi, transparansi, dan keadilan. Hal ini membantu 

menciptakan profesional hukum yang tidak hanya memahami aspek 

teknis, tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat dalam penggunaan 
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teknologi. Pendidikan hukum yang terfokus pada teknologi tidak hanya 

membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan tetapi juga 

memastikan dapat menghadapi tantangan kompleks yang terkait dengan 

kemajuan teknologi. Dengan demikian, perguruan tinggi hukum 

berperan kunci dalam menciptakan generasi profesional hukum yang 

siap menghadapi tantangan hukum dalam era digital. 

 

6. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta 

Pada era di mana teknologi berkembang pesat, kolaborasi antara 

sektor publik dan swasta menjadi landasan penting dalam mengadaptasi 

sistem hukum terhadap perubahan tersebut. Kerja sama yang erat antara 

pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta dapat 

menciptakan lingkungan regulasi yang cerdas, berbasis risiko, dan 

responsif terhadap dinamika teknologi. Richard Clarke (2019), yang 

merupakan mantan Penasihat Keamanan Cyber untuk Presiden Amerika 

Serikat, sering menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan 

sektor swasta dalam mengatasi tantangan keamanan siber. Menurut 

Clarke, pemerintah dan perusahaan swasta harus bekerja sama untuk 

memahami ancaman siber, berbagi informasi, dan merancang kebijakan 

yang dapat menangani kejahatan di dunia maya. 

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyusun regulasi yang 

mendukung keamanan siber, privasi data, dan penegakan hukum dalam 

ranah digital. Namun, sektor swasta juga memiliki wawasan yang 

berharga tentang teknologi dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis. 

Kolaborasi ini memungkinkan penyusunan regulasi yang lebih baik dan 

efektif karena melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai 

sektor. Inisiatif bersama antara sektor publik dan swasta dapat mencakup 

pembentukan kelompok kerja, forum konsultasi, atau dialog teratur 

antara pemerintah dan perwakilan industri. Tujuannya adalah 
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memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi 

juga memperhitungkan kebutuhan dan keterbatasan sektor swasta. 

Regulasi yang cerdas dan berbasis risiko mengambil pendekatan 

yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan memberikan 

fleksibilitas bagi inovasi di sektor swasta. Selain itu, regulasi harus 

dirancang agar dapat mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat, 

sehingga tetap relevan seiring berjalannya waktu. Kolaborasi antara 

sektor publik dan swasta juga dapat meningkatkan pemahaman bersama 

tentang risiko keamanan siber dan membantu merancang strategi 

penanganan serangan siber. Dengan menggabungkan pengetahuan dan 

sumber daya dari berbagai sektor, masyarakat dapat menghadapi 

ancaman keamanan siber dengan lebih efektif. Dengan demikian, 

kolaborasi antara sektor publik dan swasta bukan hanya menguntungkan 

kedua belah pihak, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan 

hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan teknologi yang 

terus berkembang. 
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BAB VIII

KESIMPULAN

 

 

Revolusi teknologi yang terus berlanjut telah membawa dampak 

signifikan pada perkembangan hukum acara pidana, memaksa sistem 

hukum untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan efektif. 

Dalam membahas perjalanan dari pengertian dasar hukum acara pidana 

hingga tantangan kompleks yang dihadapinya dalam era cyber, kita 

menemukan titik pertemuan antara tradisi hukum dan kemajuan 

teknologi. Melalui diskusi tentang undang-undang dasar, kode acara 

pidana, pidana cyber, hukum acara cyber, perbandingan antara hukum 

acara pidana konvensional dan hukum acara cyber, kasus studi, dan 

relevansi hukum acara pidana terhadap perkembangan teknologi, kita 

dapat merumuskan beberapa kesimpulan yang signifikan. 

 

1. Perluasan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana 

Untuk menghadapi revolusi teknologi yang terus berkembang, 

perluasan ruang lingkup hukum acara pidana menjadi sebuah kebutuhan 

mendesak. Hukum acara pidana yang pada awalnya terfokus pada 

penegakan hukum di dunia fisik, sekarang harus meluas dan 

menyesuaikan diri dengan dinamika dunia maya yang semakin dominan. 

Pembaruan perundang-undangan menjadi suatu keharusan untuk 

menciptakan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam 

menangani berbagai kejahatan yang melibatkan teknologi. Hukum acara 

pidana konvensional mungkin tidak sepenuhnya mampu menangani 

perkembangan kejahatan di ranah digital. Oleh karena itu, perluasan 
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ruang lingkup hukum acara pidana mencakup revisi, penambahan, dan 

pembaruan aturan hukum yang dapat memadukan prinsip-prinsip hukum 

konvensional dengan dinamika kejahatan siber. 

Aspek penting dari perluasan ini adalah memberikan wewenang 

kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan siber secara 

efektif. Hal ini termasuk dalam hal pengumpulan bukti digital, 

penelusuran dan identifikasi pelaku kejahatan, serta proses penyidikan 

dan penuntutan yang mengakomodasi aspek-aspek teknologi yang 

kompleks. Perluasan ruang lingkup hukum acara pidana juga harus 

mencakup definisi yang jelas terkait dengan kejahatan siber, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada serangan siber, pencurian identitas digital, dan 

penipuan elektronik. Ini akan memberikan landasan yang kuat untuk 

penanganan hukum terhadap berbagai tindakan kriminal di dunia maya. 

Dengan perluasan ruang lingkup hukum acara pidana, 

diharapkan dapat diciptakan suatu kerangka hukum yang dapat 

mengimbangi perkembangan teknologi, melindungi masyarakat dari 

ancaman kejahatan siber, dan memastikan bahwa aparat penegak hukum 

memiliki alat yang tepat untuk menegakkan keadilan di era digital yang 

terus berkembang. 

 

2. Perlunya Hukum yang Adaptif 

Perlunya hukum yang adaptif menjadi suatu keniscayaan di era 

di mana perkembangan teknologi berlangsung dengan kecepatan yang 

luar biasa. Hukum acara pidana, sebagai landasan untuk penegakan 

hukum, harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi seiring dengan 

perubahan dan inovasi di dunia teknologi. Hal ini memerlukan 

ketersediaan mekanisme revisi undang-undang yang responsif dan 

kebijakan yang dapat berubah seiring perkembangan teknologi yang 

terus berlangsung. Tanpa adanya adaptabilitas ini, hukum berisiko 
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tertinggal dan menjadi tidak mampu mengatasi tantangan dari kejahatan 

yang terus berkembang. Kejahatan siber dan berbagai tindakan kriminal 

yang melibatkan teknologi canggih memerlukan pendekatan hukum 

yang selalu terkini. Oleh karena itu, perlunya hukum yang adaptif 

memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kerangka kerja yang 

relevan dan efektif untuk menanggapi ancaman keamanan siber. 

Adaptabilitas hukum juga berperan penting dalam melindungi 

hak-hak individu dalam menghadapi perkembangan teknologi. 

Ketersediaan undang-undang yang dapat berubah dengan cepat 

memungkinkan pengakuan dan perlindungan hak privasi serta hak-hak 

lainnya yang terkait dengan penggunaan teknologi. Dengan adanya 

hukum yang adaptif, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa 

sistem hukum memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan dan 

kebutuhan yang baru muncul seiring waktu. Oleh karena itu, inovasi dan 

penyesuaian dalam hukum acara pidana menjadi suatu keharusan untuk 

memastikan bahwa keadilan dapat tetap dijalankan di tengah 

kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi yang terus 

berlanjut. 

 

3. Kolaborasi dan Koordinasi 

Menanggapi kejahatan dalam ranah cyber memerlukan 

kolaborasi dan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku 

kepentingan. Tantangan yang kompleks dan lintas batas dari kejahatan 

siber menuntut keterlibatan bersama pemerintah, lembaga penegak 

hukum, sektor swasta, dan komunitas internasional. Kerjasama lintas 

sektor menjadi penting karena berbagai entitas, termasuk perusahaan 

swasta, seringkali menjadi target atau dapat memberikan kontribusi 

dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman keamanan siber. 

Pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku industri untuk berbagi 
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informasi, sumber daya, dan pengalaman guna meningkatkan ketahanan 

terhadap serangan siber. 

Kerjasama lintas negara juga diperlukan mengingat kejahatan 

siber tidak mengenal batas geografis. Pelaku kejahatan siber sering 

menggunakan infrastruktur yang tersebar di berbagai negara untuk 

melancarkan serangan. Oleh karena itu, kolaborasi internasional menjadi 

kunci untuk mengejar dan menuntut pelaku kejahatan siber, serta berbagi 

intelijen yang dapat mencegah serangan yang lebih luas. Koordinasi 

yang baik antara pihak-pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, diperlukan untuk memastikan respons yang efektif 

terhadap ancaman siber. Proses penyelidikan dan pertukaran informasi 

harus berlangsung secara efisien, memungkinkan penangkapan pelaku 

dan pengembangan strategi keamanan siber yang lebih baik. Dengan 

kolaborasi dan koordinasi yang kuat, masyarakat internasional dapat 

menciptakan pertahanan bersama terhadap kejahatan siber. Langkah-

langkah ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan siber global dan 

memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman yang terus 

berkembang di dunia maya. 

 

4. Penyempurnaan Hukum Acara Cyber 

Penyempurnaan hukum acara cyber menjadi suatu kebutuhan 

mendesak dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika kejahatan 

siber. Dalam merumuskan kerangka hukum ini, aspek-aspek kunci 

seperti perlindungan privasi individu, pembuktian bukti digital, dan 

penegakan hukum lintas batas memerlukan perhatian khusus. Aspek 

perlindungan privasi individu menjadi fokus utama, mengingat jumlah 

besar data pribadi yang tersebar di lingkungan digital. Hukum acara 

cyber perlu menetapkan standar yang jelas terkait dengan pengumpulan, 

pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. Ketentuan ini harus 
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memastikan bahwa individu memiliki kontrol yang memadai atas 

informasi pribadi dan memberikan sanksi tegas terhadap 

penyalahgunaan data. 

 

Pembuktian bukti digital merupakan elemen kritis dalam kasus 

kejahatan siber. Hukum acara cyber harus mengakomodasi metode dan 

teknologi terkini untuk memastikan keabsahan dan integritas bukti 

elektronik. Penyusunan panduan hukum yang spesifik terkait 

pembuktian bukti digital menjadi langkah penting agar proses 

persidangan dapat berjalan adil dan akurat. Penegakan hukum lintas 

batas menjadi tantangan signifikan mengingat kejahatan siber seringkali 

melibatkan pelaku yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Hukum acara 

cyber perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan kerja sama 

internasional yang efektif, termasuk prosedur ekstradisi dan pertukaran 

informasi yang cepat. 

 

5. Pendidikan dan Pelatihan yang Terus-Menerus 

Keberhasilan penegakan hukum dalam menghadapi tantangan 

teknologi dan kejahatan siber membutuhkan sumber daya manusia yang 

terampil dan terlatih dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan dan 

pelatihan yang terus-menerus bagi aparat penegak hukum menjadi 

esensial dalam menyongsong era digital yang terus berkembang. 

Pendidikan yang terus-menerus memberikan aparat penegak hukum 

akses terhadap pengetahuan terkini mengenai ancaman siber, teknik 

serangan yang berkembang, dan perkembangan terbaru dalam hukum 

acara cyber. Hal ini memungkinkan untuk memahami dan merespons 

secara efektif terhadap taktik baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan 

siber. 
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Pelatihan yang berfokus pada keamanan siber memberikan aparat 

penegak hukum pemahaman mendalam tentang cara melindungi data, 

mengidentifikasi celah keamanan, dan merespons serangan siber. 

Dengan memahami teknologi dan metode yang digunakan oleh pelaku 

kejahatan, aparat penegak hukum dapat meningkatkan kemampuan 

dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Pemahaman 

hukum acara cyber juga menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum 

yang efektif. Pelatihan yang terus-menerus dalam hal ini memungkinkan 

aparat penegak hukum untuk memahami implikasi hukum dari tindakan 

kejahatan siber, melibatkan bukti digital dalam persidangan, dan 

memastikan bahwa penegakan hukum berada dalam kerangka hukum 

yang sesuai. 

 

6. Pentingnya Etika dan Hak Asasi Manusia 

Pentingnya etika dan hak asasi manusia dalam penggunaan 

teknologi dalam penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Dalam 

menghadapi kemajuan teknologi yang cepat, prinsip-prinsip etika dan 

hak asasi manusia menjadi landasan yang krusial untuk memastikan 

bahwa penegakan hukum tetap berada dalam kerangka yang adil dan 

menghormati martabat individu. Penggunaan teknologi dalam 

penegakan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai etika yang menjunjung 

tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberlanjutan 

penegakan hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan privasi 

individu atau mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada 

keseimbangan yang cermat antara upaya untuk menjaga keamanan 

masyarakat dan melindungi kebebasan individu. 

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari hukum harus 

dipatuhi dalam setiap tahap penggunaan teknologi, mulai dari 

pengumpulan informasi hingga tindakan penegakan hukum. Langkah-
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langkah keamanan siber dan penggunaan alat analisis data harus 

dilakukan dengan memperhatikan hak privasi individu, sehingga tidak 

terjadi penyalahgunaan atau pemantauan yang berlebihan. Kebijakan 

dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan 

hukum perlu memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi. 

Inovasi teknologi harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum 

yang sudah ada untuk memastikan bahwa penerapannya adil, sesuai, dan 

tidak melanggar hak-hak individu. Dalam upaya menjaga keadilan dan 

integritas penegakan hukum, pihak berwenang harus senantiasa 

mempertimbangkan dampak potensial terhadap hak asasi manusia dan 

memastikan bahwa tindakan sejalan dengan nilai-nilai etika yang 

mendasari sistem hukum. Hanya dengan memprioritaskan etika dan hak 

asasi manusia, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat 

menjadi alat yang efektif dan sekaligus memastikan keadilan yang 

seimbang. 

 

7. Pengawasan dan Akuntabilitas 

Penerapan teknologi dalam penegakan hukum membutuhkan 

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan 

bahwa keamanan masyarakat dan hak asasi individu tetap terjaga. 

Adopsi teknologi dalam proses penegakan hukum membawa manfaat 

besar, tetapi juga memunculkan tantangan terkait potensi 

penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Undang-undang dan kebijakan 

harus dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kerangka kerja 

pengawasan yang efektif terhadap penggunaan teknologi. Mekanisme 

tersebut harus mencakup audit rutin, evaluasi independen, dan 

keterlibatan pihak ketiga untuk memastikan bahwa tindakan penegakan 

hukum yang melibatkan teknologi berada dalam batas-batas yang diatur 

oleh hukum. 
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Pengawasan juga melibatkan pemantauan aktivitas penegakan 

hukum yang melibatkan teknologi, termasuk penggunaan algoritma, 

analisis data, dan teknik-teknik keamanan siber. Transparansi dalam 

penggunaan teknologi harus dijunjung tinggi, dan informasi terkait 

dengan metode investigasi dan pengambilan keputusan harus dapat 

diakses oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas adalah kunci 

dalam memastikan bahwa pelaku kebijakan dan aparat penegak hukum 

bertanggung jawab atas tindakan. Mekanisme akuntabilitas termasuk 

prosedur penyelidikan independen jika terdapat dugaan penyalahgunaan 

teknologi atau pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman atau sanksi 

yang sesuai harus diterapkan jika ada temuan pelanggaran yang sah. 

Pentingnya pengawasan dan akuntabilitas juga mencakup 

pelibatan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga advokasi hak asasi 

manusia. Partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa suara individu 

dan kelompok yang terkena dampak teknologi dalam penegakan hukum 

didengar dan diperhitungkan. Dengan menjaga keseimbangan antara 

keamanan dan hak asasi manusia melalui pengawasan yang efektif, 

penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap upaya menjaga keadilan dan integritas sistem 

hukum. 

 

8. Tantangan dan Peluang Masa Depan 

Masa depan hukum acara pidana akan menjadi panggung bagi 

tantangan dan peluang yang terus berkembang seiring dengan perubahan 

teknologi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah 

kompleksitas meningkatnya kejahatan siber. Dengan terus 

berkembangnya teknologi, pelaku kejahatan siber juga semakin mahir 

dan kreatif dalam menciptakan ancaman baru yang sulit dideteksi dan 

diatasi. Kejahatan siber dapat merambah ke berbagai sektor dan memiliki 
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potensi dampak yang luas, mulai dari pencurian data pribadi hingga 

serangan terhadap infrastruktur kritis. Penegakan hukum akan 

dihadapkan pada tugas sulit untuk mengantisipasi dan menanggapi 

serangan-serangan ini dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, adaptasi 

konstan dalam strategi penegakan hukum menjadi kunci untuk 

mengatasi tantangan ini. 

Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk inovasi dalam 

metode penegakan hukum. Pengembangan teknologi seperti kecerdasan 

buatan, analisis data canggih, dan teknik deteksi dini dapat menjadi alat 

yang efektif dalam memerangi kejahatan siber. Penegakan hukum dapat 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan 

penyelidikan, mendeteksi potensi ancaman, dan merancang respons yang 

lebih cepat dan presisi. Peluang juga terletak pada peningkatan 

kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Kerjasama yang erat antara 

pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil 

dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertukaran informasi, 

analisis risiko bersama, dan pengembangan solusi inovatif. Masa depan 

hukum acara pidana akan menjadi panggung dinamis di mana tantangan 

teknologi memunculkan kesempatan untuk meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum. Dengan kesiapan untuk beradaptasi, memanfaatkan 

inovasi, dan memperkuat kerjasama, sistem hukum dapat lebih siap 

menghadapi kompleksitas kejahatan masa depan. 
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GLOSARIUM

 

 

Banding Upaya hukum untuk mengajukan kasus ke tingkat 

peradilan yang lebih tinggi setelah putusan 

pengadilan pertama. 

Cybercrime Kejahatan yang dilakukan melalui internet atau 

teknologi informasi. 

Encryption Proses mengamankan informasi dengan 

mengonversinya menjadi kode rahasia. 

Hacking Aktivitas ilegal masuk ke dalam sistem komputer 

tanpa izin. 

Malware Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk 

merusak atau merusak sistem komputer. 

Peradilan Sistem pengadilan yang memberikan keputusan 

atas kasus-kasus hukum untuk menegakkan 

keadilan. 

Phishing Upaya menipu individu untuk mendapatkan 

informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas 

tepercaya. 

Saksi Individu yang memberikan kesaksian atau 

keterangan dalam persidangan untuk membantu 

pembuktian. 

Sidang Pertemuan formal di pengadilan untuk memutuskan 

suatu kasus hukum. 

Tuntutan Permintaan resmi dari penuntut umum terhadap 

terdakwa yang dianggap melakukan suatu tindak 

pidana. 



170 Hukum Acara Pidana 



Buku Referensi   171 

INDEKS

 

A 

adaptabilitas, 148 

audit, 68, 114, 153 

auditor, 115, 116 

B 

big data, 135 

blockchain, 96, 122, 135 

D 

digitalisasi, 15 

diplomatik, 104 

E 

e-commerce, 37, 45 

ekonomi, 6, 7, 11, 15, 33, 46 

entitas, 39, 42, 44, 49, 50, 51, 

53, 56, 57, 63, 64, 67, 82, 85, 

91, 92, 141, 143, 149, 169 

F 

finansial, 37, 40, 43, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 56, 57, 90, 112, 

113, 114, 118, 119, 124, 143 

fleksibilitas, 146 

fundamental, 11, 19, 22, 75 

G 

geografis, 41, 74, 78, 83, 92, 

150 

globalisasi, 15, 78 

I 

implikasi, 24, 135, 144, 152 

infrastruktur, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 57, 

74, 78, 81, 87, 117, 118, 125, 

132, 150, 155 

inklusif, 52 

inovatif, 76, 96, 138, 140, 155 

integrasi, 93 



172 Hukum Acara Pidana 

integritas, 11, 12, 15, 22, 26, 

29, 31, 43, 49, 54, 56, 63, 65, 

76, 77, 84, 89, 93, 115, 128, 

131, 141, 142, 151, 153, 154 

investasi, 44, 47, 48, 56, 73, 

113, 114, 123 

investor, 56 

K 

kolaborasi, 60, 76, 79, 82, 83, 

88, 103, 104, 109, 121, 127, 

133, 134, 139, 145, 146, 149, 

150, 155 

komprehensif, 30, 61, 63, 65, 

67, 69, 71, 85, 147 

komputasi, 44 

konkret, 29, 111, 135 

kredit, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 55 

kripto, 37, 55, 118, 121, 122 

M 

manipulasi, 36, 44, 45, 56, 66, 

115 

metodologi, 79, 142 

O 

otoritas, 23, 64, 86, 88 

P 

politik, 17, 18, 22, 24, 25, 45, 

104 

R 

real-time, 91, 93 

regulasi, 31, 32, 46, 52, 60, 63, 

64, 67, 104, 106, 135, 137, 

138, 140, 141, 142, 143, 145, 

146, 153 

relevansi, 33, 129, 147 

revolusi, 18, 99, 129, 147 

S 

siber, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 

51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 117, 118, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 139, 140, 142, 143, 



Buku Referensi   173 

144, 145, 146, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155 

stabilitas, 13, 41 

T 

transformasi, 44, 71 

transparansi, 12, 15, 19, 23, 31, 

96, 109, 115, 122, 141, 144, 

152 

U 

universal, 6, 29 

 

  



174 Hukum Acara Pidana 

 

 

 

 

 



Buku Referensi   175 

BIOGRAFI PENULIS

  



176 Hukum Acara Pidana 

  



Buku Referensi   177 

Sri Dwi Friwarti, MH. 

 

Lahir di Takengon, 13 Juni 1979. Lulus S2 di Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2013, saat ini 

sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Pidana 

Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku 

Dirundeng Meulaboh, Aceh. 



178 Hukum Acara Pidana 

  



Buku Referensi   179 

SINOPSIS 

 

 

 

Buku referensi ini menyajikan pandangan mendalam terhadap 

Hukum Acara Pidana dan Pidana Cyber sebagai landasan hukum 

konvensional melalui dinamika peradilan digital. Mulai dari prinsip-

prinsip dasar Hukum Acara Pidana hingga peranannya dalam 

menegakkan keadilan, buku referensi ini juga memperluas cakupannya 

ke dunia Pidana Cyber yang semakin kompleks. Penulis memaparkan 

perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi, memberikan 

pemahaman holistik bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan pembaca yang 

ingin menguasai dua domain penting ini. Semoga buku ini menjadi 

panduan utama dalam menghadapi kasus-kasus kompleks di ranah 

peradilan pidana, termasuk tantangan yang muncul dari perubahan 

teknologi. 


