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KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MAS}LAH}AH 

(Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023) 

ABSTRAK 

 

IQBAL RIZKI PRATAMA 

NIM. 2017303065 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu 

untuk dihormati dan dihargai sebagai individu yang memiliki martabat. 

Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik 

secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang 

menunjukkan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menilai 

konstitusionalitas Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hakim 

mempertimbangkan apakah Pasal 310 ayat 1 KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak asasi manusia yang 

diatur dalam Pasal 28F tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 28G tentang hak 

atas perlindungan kehormatan dan martabat.  

Jenis penelitian ini adalah library research. Sumber bahan primer pada 

penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 

tentang konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang-

undang hukum pidana dalam penelitian ini, sumber bahan sekunder adalah buku-

buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan metode analisis yang 

digunakan adalah metode content analysis. 

Hasil penelitian menujukan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan 

Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang 

konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dalam penelitian ini. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, 

membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak 

mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama 

baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan 

masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. 

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuannya 

mas}lah}ah ialah untuk yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan 

pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan 

diri orang lain menjadikannya bahan pencemaran nama baik, menghina dan 

memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pencemaran Nama Baik,  KUHP, Mas}lah}ah.



 
 

 
 

MOTTO 

 

”Be the best but don’t ever feel the best” 
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Serta seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih atas doa-doanya yang luar 

biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas 
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Juga kepada beliau pembinmbing saya Bapak Agus Setiawan S.H.I. ,M.H. yang 
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PEDOMAN iTRANSLITERASI iARAB iLATIN 

Transliterasi idimaksudkan isebagai ipengalih-hurufan idari iabjad iyang 

isatu ike iabjad iyang ilain. iTransliterasi iArab-Latin idi isini iialah ipenyalinan 

ihuruf-huruf iArab idengan ihuruf-huruf iLatin ibeserta iperangkatnya. i 

A. Konsonan 

Fonem ikonsonan ibahasa iArab iyang idalam isistem itulisan iArab 

idilambangkan idengan ihuruf. iDalam itransliterasi iini isebagian idilambangkan 

idengan ihuruf idan isebagian idilambangkan idengan itanda, idan isebagian ilagi 

idilambangkan idengan ihuruf idan itanda isekaligus. i 

Berikut iini idaftar ihuruf iArab iyang idimaksud idan itransliterasinya 

idengan ihuruf ilatin: 

Tabel i0.1: iTabel iTransliterasi iKonsonan 

Huruf 

iArab 

Nama Huruf iLatin Nama 

 Alif Tidak أ

idilambangkan 

Tidak idilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es i(dengan ititik idi ث 

iatas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha i(dengan ititik idi ح

ibawah) 

 Kha Kh ka idan iha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Zet i(dengan ititik idi ذ

iatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es idan iye ش

 Ṣad ṣ es i(dengan ititik idi ص

ibawah) 

 Ḍad ḍ de i(dengan ititik idi ض

ibawah) 

 Ṭa ṭ te i(dengan ititik idi ط

ibawah) 

 Ẓa ẓ zet i(dengan ititik idi ظ

ibawah) 

̀  ain` ع koma iterbalik i(di iatas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal i 

Vokal ibahasa iArab, iseperti ivokal ibahasa iIndonesia, iterdiri idari 

ivokal itunggal iatau imonoftong idan ivokal irangkap iatau idiftong. 

1. Vokal iTunggal 

Vokal itunggal ibahasa iArab iyang ilambangnya iberupa itanda iatau 

iharakat, itransliterasinya isebagai iberikut: 

Tabel i0.2: iTabel iTransliterasi iVokal iTunggal 

Huruf 

iArab 

Nama Huruf iLatin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ 

 Dammah U U ـُ 
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2. Vokal iRangkap 

Vokal irangkap ibahasa iArab iyang ilambangnya iberupa igabungan 

iantara iharakat idan ihuruf, itransliterasinya iberupa igabungan ihuruf 

isebagai iberikut: 

Tabel i0.3: iTabel iTransliterasi iVokal iRangkap 

Huruf 

iArab 

Nama Huruf iLatin Nama 

 Fathah idan iya ai a idan iu .َ.ْ.ي

 Fathah idan .َ.ْ.و

iwau 

au a idan iu i 

Contoh: 

 i katabaَ كَتَب -

 i fa`alaَ فَ عَل -

 i suilaَ سُئِل -

 i kaifaَ كَيْف -

َ حَوْل - haula 

C. Maddah 

Maddah iatau ivokal ipanjang iyang ilambangnya iberupa iharakat idan 

ihuruf, itransliterasinya iberupa ihuruf idan itanda isebagai iberikut: 

Tabel i0.4: iTabel iTransliterasi iMaddah 

Huruf iArab Nama Huruf 

iLatin 

Nama 

 Fathah idan ialif iatau .َ..اَ...ى

iya 

ā a idan igaris idi iatas 

 Kasrah idan iya ī i idan igaris idi iatas .ِ..ى
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 Dammah idan iwau ū u idan igaris idi iatas .ُ..و

Contoh: 

 i qālaَ قاَل -

 i ramā رَمَى -

 i qīlaَ قِيْل  -

 i yaqūluُ يَ قُوْل -
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar IBelakang IMasalah 

Indonesia imerupakan inegara ihukum. iHal iini isesuai idengan 

iamanat iyang idiberikan ioleh iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia iTahun i1945 iPasal i1 iayat i(3) iyang imengatakan ibahwa 

i“Negara iIndonesia iadalah iNegara iHukum”. iNegara ihukum idijalankan 

ioleh ipemerintahan iyang iberdasarkan idengan iprinsip-prinsip ihukum idan 

idemokrasi. iNegara idemokratis iberarti inegara iyang imemiliki ibentuk 

ipemerintahan idari irakyat, ioleh irakyat idan iuntuk irakyat .Indonesia 

imerupakan isalah isatu inegara idi idunia iyang imenganut ipaham idemokrasi. 

iDalam ipaham iini irakyat imemiliki ikedudukan iyang isangat ipenting, 

isebab ikedaulatan iberada idi itangan irakyat. iHal iini iberarti ibahwa irakyat 

iberdaulat, iberkuasa iuntuk imenentukan icara ibagaimana iia iharus 

idiperintah. iPengelolaan isuatu inegara itidak ibisa idilepaskan idari ikonsep 

ikekuasaan itertinggi iatau ikedaulatan iyang idianut ioleh isuatu inegara. i1 

Kekuasaan ipemerintah idibagi imenjadi ienam ibagian iyang imemiliki 

ikewenangan imasing-masing, iantara ilain ilembaga ieksekutif, ilembaga 

ilegislatif, ilembaga iyudikatif, ilembaga ieksaminatif, ikonstitutif, idan 

imoneter. iLembaga ieksekutif iadalah ilembaga iyang imenjalankan 

 
1 iHariyono, idkk, iMembangun iNegara iHukum iyang iBermartabat, i(Malang: 

iSetara iPress, i2013), ihlm.23. 
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ipemerintahan iberdasarkan iundang-undang iyang idiselenggarakan ioleh 

ipresiden idan iwakil ipresiden iserta imenteri isebagai ipembantunya.2 

iLembaga ilegislatif iadalah ilembaga iyang ibertugas imembentuk iundang-

undang iyang idiselenggarakan ioleh iDewan iPerwakilan iRakyat i(DPR), 

iMajelis iPermusyawaratan iRakyat i(MPR), idan iDewan iPerwakilan iDaerah 

i(DPD). iLembaga iyudikatif, iyaitu ilembaga iyang iberfungsi imenerapkan 

idan imengadili iperaturan iperundang-undangan idalam iperselisihan iatau 

ikonflik, ilembaga iini idiselenggarakan ioleh iMahkamah iAgung i(MA), 

iMahkamah iKonstitusi i(MK), idan iKomisi iYudisial i(KY). 

Kekuasaan ikehakiman idijalankan ioleh ilembaga iyudikatif iyang 

isering idikenal idengan isuatu ilembaga iyang imempunyai ikebebasan isecara 

ipenuh idalam imenjalankan itugasnya, iyaitu ibebas idari ipengaruh ilembaga-

lembaga inegara ilainya idalam ipemerintahan inegara.3 iDi iBeberapa inegara 

imengenai ikebebasan idari ilembaga iyudikatif iini ibervariasi, iseperti idi 

iAmerika iSerikat idimana ilembaga iLegislatif idiberi ikekuasaan imembuat 

iUndang-undang, ilembaga ieksekutif idiserahkan ikekuasaan imelaksanakan 

iUndang-undang i(kekuasaan ipemerintahan), idan ilembaga iyudikatif 

i(supreme icourt) idiserahkan ikekuasaan ipengawasan iatau ipengadilan. 

iNamun idalam ipelaksanaanya iantara iketiga inegara itersebut idapat isaling 

 
2 iJimly iAsshidiqie, ipengantar iIlmu iHukum iTata iNegara, i(Jakarta: iPT. iRaja 

iGrafindo ipersada i2010) ihlm. i414. 
3 iNurul iKamar, idkk, iNegara iHukum iAtau iNegara iKekuasaan i(Rechtsstaat ior 

iMachtstaat), i(Cet. iI; iMakassar: iSocial iPolitic iGenius (SIGn), i2018), ihlm.1. 
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imengawasi isatu idengan ilainya, isehingga iada ikeseimbangan idiantara 

iketiganya4 

Negara iIndonesia imenjadi inegara ihukum ibukan itidak imemiliki 

iarti ibebas idari iadanya itindakan ikejahatan. iSalah isatu itindakan 

imelanggar ihukum iyang imasih isering iterjadi iyakni ipencemaran inama 

ibaik. iPencemaran inama ibaik iadalah itindakan iyang imerusak ireputasi 

iatau icitra iseseorang idengan icara imenyebarkan iinformasi ipalsu, 

imerugikan, iatau imenyesatkan itentang imereka. iIni ibisa iterjadi imelalui 

iberbagai icara, iseperti irumor, igosip, ifitnah, iatau ipublikasi iyang itidak 

ibenar. iPencemaran inama ibaik idapat imemiliki idampak iyang iserius 

iterhadap iindividu iyang iterkena idampaknya. iSelain imerusak ireputasi 

imereka idi imata imasyarakat, ipencemaran inama ibaik ijuga idapat 

iberdampak inegatif ipada iaspek-aspek ilain ikehidupan imereka, iseperti 

ikarier, ihubungan ipribadi, idan ikesejahteraan iemosional. iDalam ibanyak 

iyurisdiksi, ipencemaran inama ibaik idianggap isebagai ipelanggaran ihukum 

idan idapat idikenakan isanksi ipidana iatau iperdata. iHukum ijuga isering 

imemberikan iperlindungan ikepada iindividu iyang imenjadi ikorban 

ipencemaran inama ibaik, ibaik imelalui iproses iperadilan imaupun 

imekanisme ilainnya iuntuk imendapatkan iganti irugi iatau irehabilitasi 

ireputasi. 

Penting iuntuk imemahami ibahwa ipencemaran inama ibaik 

imerupakan ipelanggaran iterhadap ihak iasasi iindividu iuntuk idihormati idan 

 
4 iRahimullah, iHukum iTata iNegara i: iHubungan iAntar iLembaga iNegara iVersi 

iAmandemen iUUD i1945, iFakultas iHukum iSatyagama iJakarta, iJakarta, i2007, ihlm.21 
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idihargai isebagai iindividu iyang imemiliki imartabat. iOleh ikarena iitu, 

ipencegahan idan ipenegakan ihukum iterhadap ipencemaran inama ibaik 

ipenting iuntuk imemastikan iperlindungan ihak-hak iindividu idan 

imemelihara iintegritas isosial idalam imasyarakat. iPencemaran inama ibaik 

iterlihat idari idua imacam, iyaitu ipencemaran inama ibaik isecara ilisan, idan 

ipencemaran inama ibaik isecara itertulis. iMenurut iOemar iSeno iAdji 

ipencemaran inama ibaik idikenal idengan iistilah ipenghinaan, idimana idibagi 

imenjadi isebagai iberikut: 

1. Penghinaan imateriil i 

Penghinaan iyang iterdiri idari isuatu ikenyataan iyang imeliputi 

ipernyataan iyang iobjektif idalam ikata-kata isecara ilisan imaupun 

isecara itertulis, imaka iyang imenjadi ifaktor imenentukan iadalah iisi 

idari ipernyataan ibaik iyang idigunakan isecara itertulis imaupun ilisan. 

iMasih iada ikemungkinan iuntuk imembuktikan ibahwa ituduhan 

itersebut idilakukan idemi ikepentingan iumum. 

2. Penghinaan iformil i 

Dalam ihal iini itidak iditemukan iapa iisi idari ipenghinaan, 

imelainkan ibagaimana ipernyataan iyang ibersangkutan iitu idikeluarkan. 

iBentuk idan icaranya iyang imerupakan ifaktor imenentukan. iPada 

iumumnya icara imenyatakan iadalah idengan icara-cara ikasar idan itidak 

iobjektif. iKemungkinan iuntuk imembuktikan ikebenaran idari ituduhan 
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itidak iada idan idapat idikatakan ibahwa ikemungkinan itersebut iadalah 

iditutup.5 

KUHP imengartikan ipenghinaan ididalam ipasal i310 iayat i(1) idan 

i(2), iyang iisinya: i 

1. Pasal i310 iayat i(1) i: iBarang isiapa isengaja imerusak ikehormatan iatau 

inama ibaik iseseorang idengan ijalan imenuduh idia imelakukan isesuatu 

iperbuatan idengan imaksud inyata iakan itersiarnya ituduhan iitu, 

idihukum idengan imenista, idengan ihukuman ipenjara iselama-lamanya 

iSembilan ibulan iatau idenda isebanyak-banyaknya iRp. i4500,-. i 

2. Pasal i310 iayat i(2) i: iKalau ihal iini idilakukan idengan itulisan iatau 

igambar iyang idisiarkan, idipertunjukkan ipada iumum iatau 

iditempelkan, imaka iyang iberbuat iitu idihukum ikarena imenista 

idengan itulisan idengan ihukuman ipenjara iselama-lamanya isatu itahun 

iempat ibulan iatau idenda isebanyak-banyaknya iRp. i4500,-. 

Putusan iMahkamah iKonstitusi iNo. i78/PUU-XXI/2023 imerupakan 

isalah isatu iputusan ipenting iyang imenunjukkan ipertimbangan ihakim 

iMahkamah iKonstitusi idalam imenilai ikonstitusionalitas iPasal i310 iayat i1 

iKUHP itentang ipencemaran inama ibaik. i iHakim imempertimbangkan 

iapakah iPasal i310 iayat i1 iKUHP isesuai idengan iprinsip-prinsip iyang 

idiatur idalam iUUD i1945, ikhususnya iterkait idengan ihak iasasi imanusia 

 
5 iYuliati iRosmina iMangode, i“Tindak iPidana iPencemaran iNama iBaik iMelalui iMedia 

iSosial iDitinjau iBerdasarkan iUu iNo. i19 iTahun i2016 iTentang iPerubahan iAtas iUu iNo. i11 

iTahun i2008 iTentang iInformasi iDan iTransaksi iElektronik,” iJurnal iLex iAdministratum i12, 

ino. i5 i(2023): i1–11. ihttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article i, iDiakses 

iPada i26 iMei i2024, iPukul i13.00 iWIB. 
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iyang idiatur idalam iPasal i28F itentang ikebebasan iberekspresi idan iPasal 

i28G itentang ihak iatas iperlindungan ikehormatan idan imartabat. iHakim 

imenilai ipentingnya ikebebasan iberekspresi isebagai isalah isatu ihak 

ifundamental iyang idiakui idalam iUUD i1945. iKebebasan iini iharus 

idilindungi, inamun ijuga iharus idiatur iagar itidak imerugikan ihak iorang 

ilain, itermasuk ihak iatas ikehormatan idan ireputasi.6 

Mahkamah iKonstitusi i(MK) itelah imenyatakan iPasal i310 iayat i(1) 

iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) imengenai ipencemaran 

inama ibaik iinkonstitusional ibersyarat idalam iPutusan iNomor i78/PUU-

XXI/2023. iPasal iini imengatur ibahwa isiapa ipun iyang isengaja imenyerang 

ikehormatan iatau inama ibaik iseseorang idengan imenuduhkan isesuatu ihal 

isecara ilisan iatau itulisan idengan imaksud iagar idiketahui iumum, idiancam 

idengan ipidana ipenjara ipaling ilama isembilan ibulan iatau idenda ipaling 

ibanyak iempat iribu ilima iratus irupiah. iMK imenegaskan ibahwa iketentuan 

i"dengan ilisan" iyang idiatur idalam iPasal i433 iUU i1/2023 itentang iKUHP 

ibaru, iyang iakan iberlaku ipada itahun i2026, ijuga iharus idiakomodasi 

idalam iPasal i310 iayat i(1) iKUHP iuntuk imemberikan ikepastian ihukum. 

iHal iini idilakukan iagar itidak iterjadi iperbedaan iperlakuan iatau 

idiskriminasi idalam ipenerapan ihukum itersebut. i 

Dengan idemikian, ipenyerangan ikehormatan iatau inama ibaik 

imelalui ipernyataan ilisan ikini idiakui idalam inorma iPasal i310 iayat i(1) 

 
6 iSarifudin iSarifudin iand iKudrat iAbdillah, i“Putusan iMahkamah iKonstitusi iNo. 

i46/Puu-Viii/2010 iDalam iBingkai iHukum iProgresif,” iJurnal iYuridis i6, ino. i1 i(2019): 

i94, ihttps://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.788. 
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iKUHP, imemberikan ijangkauan ikesetaraan idan imengurangi ipotensi 

iambiguitas ihukum. iPutusan iMK iNo. i78/PUU-XXI/2023 imencerminkan 

iupaya iMahkamah iuntuk imenjaga ikeseimbangan iantara ikebebasan 

iberekspresi idan iperlindungan inama ibaik. iDengan imenolak isebagian 

ipermohonan, iMK imenegaskan ipentingnya iperlindungan iterhadap inama 

ibaik iindividu idan iketertiban iumum. iNamun, idengan imengabulkan 

isebagian ipermohonan, iMK ijuga imenunjukkan ikomitmennya iuntuk 

imemastikan ibahwa iketentuan ihukum itidak ibersifat isewenang-wenang, 

ijelas, iproporsional, idan isesuai idengan iprinsip ikeadilan idan ikebebasan 

iberekspresi idalam imasyarakat idemokratis. 

Mahkamah imenilai ibahwa iketentuan imengenai ipencemaran inama 

ibaik imemiliki itujuan iyang isah iuntuk imelindungi ireputasi idan inama 

ibaik iindividu. iOleh ikarena iitu, iMK imenolak iargumen ibahwa iseluruh 

iketentuan iini iharus idihapus ikarena ikebebasan iberekspresi ijuga imemiliki 

ibatasan-batasan iyang idiatur ioleh ihukum iinternasional idan inasional. iMK 

imempertimbangkan ibahwa iperlindungan iterhadap inama ibaik iseseorang 

iadalah ibagian idari imenjaga iketertiban iumum idan ikeselamatan ipublik. 

iPenghapusan iketentuan itersebut isepenuhnya idapat imengganggu 

ikeseimbangan iantara ihak iindividu idan ikepentingan iumum. i7 

MK imenemukan ibahwa ibeberapa iketentuan idalam iundang-undang 

ipencemaran inama ibaik ibersifat iterlalu iluas iatau itidak ijelas, iyang idapat 

 
7 iHadziqotun iNahdliyah, i“Tindak iPidana iPencemaran iNama iBaik iMelalui 

iMedia iSosial iTinjauan iPutusan iPengadilan iTinggi iNomor i487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn,” 

iJurnal iIndependent i6, ino. i2 i(2019): i125, ihttps://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82. 
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imengakibatkan ipenafsiran iyang iberlebihan idan ipenyalahgunaan. iHal iini 

itidak isesuai idengan iprinsip ilegalitas iyang imengharuskan isetiap 

iketentuan ihukum iharus ijelas idan ipasti. iMahkamah imemutuskan ibahwa 

ibeberapa iketentuan iperlu idisesuaikan iatau idiubah iagar ilebih iproporsional 

idan iadil. iIni itermasuk imemastikan ibahwa ihukuman iatau isanksi iyang 

idijatuhkan iharus isesuai idengan itingkat ikesalahan idan idampak idari 

ipencemaran inama ibaik itersebut. iMK imengakui ibahwa idalam imasyarakat 

idemokratis, ikritik iterhadap ipejabat ipublik idan iinstitusi iharus idilindungi 

idengan ilebih ibaik. iOleh ikarena iitu, iMahkamah imemutuskan iuntuk 

imemperjelas ibatasan-batasan iyang imelindungi ikebebasan iberekspresi 

idalam ikonteks ikritik iyang isah iterhadap ipejabat ipublik. 

MK imenilai ibahwa iunsur i"dengan ilisan" iyang iterdapat idalam 

iPasal i433 iUU i1/2023 itentang iKUHP ibaru iharus idiakomodasi idalam 

iPasal i310 iayat i(1) iKUHP iuntuk imemberikan ikepastian ihukum. iHal iini 

ipenting iagar itidak iterjadi iperbedaan iperlakuan iatau idiskriminasi idalam 

ipenerapan inorma ihukum. iPara ihakim imenekankan ipentingnya ikepastian 

ihukum idalam inorma ihukum iyang iberlaku.8 iDengan imengakomodasi 

iunsur i"dengan ilisan", iMK iberharap idapat imengurangi ipotensi iadanya 

iambiguitas idan imemberikan ijangkauan ikesetaraan idalam ipenerapan 

inorma iPasal i310 iayat i(1) iKUHP. i 

 
8 iKanun iNurhafifah idan iRahmiati, i“Pertimbangan iHakim iDalam iPenjatuhan 

iPidana iTerkait iHal iYang iMemberatkan iDan iMeringankan IJudge IConsideration 

IRegarding IThe IImposition IOf IPunishment IRelating ITo ICriminate IAnd IIncriminate 

IDecision iOleh: iNurhafifah iDan iRahmiati,” iKanun iJurnal iIlmu iHukum, ino. i66 

i(2015): i341–62. 



9 

 

MK imencatat ibahwa itidak iada iperbedaan imendasar iantara 

iketentuan inorma iPasal i310 iayat i(1) iKUHP idan iPasal i433 iUU i1/2023. 

iNamun, ipenegasan iperbuatan ipencemaran inama ibaik iyang idilakukan 

i"dengan ilisan" imenjadi ipenting iuntuk idiadopsi iagar isesuai idengan 

iperkembangan izaman idan ikebutuhan ikepastian ihukum. iMK ijuga 

imempertimbangkan ibahwa ipenerapan iketentuan inorma iharus imemberikan 

ikesetaraan idan itidak iboleh idiskriminatif iterhadap isubjek ihukum. iOleh 

ikarena iitu, ipenegasan iunsur i"dengan ilisan" idi iPasal i310 iayat i(1) 

iKUHP ibertujuan iuntuk imengurangi ipotensi iadanya iperbedaan iperlakuan 

idalam ipenegakan ihukum i iDengan imempertimbangkan iaspek-aspek 

itersebut, iMK imenyatakan ibahwa iPasal i310 iayat i(1) iKUHP iadalah 

iinkonstitusional ibersyarat idan iharus idisesuaikan iuntuk imencakup iunsur 

i"dengan ilisan" iagar imemberikan ikepastian ihukum iyang iadil idan 

imengurangi ipotensi idiskriminasi. 

Pertimbangan ihakim ijuga ididasarkan ipada iargumentasi iyang 

idiajukan ioleh ipemohon idalam iperkara iini. iPemohon iberpendapat ibahwa 

iketentuan idalam iPasal i310 iayat i(1) iKUHP itidak imemberikan ikepastian 

ihukum idan iberpotensi idiskriminatif. iMK imempertimbangkan iargumen 

iini isebagai ibagian idari idasar ikeputusan imereka. iHakim imenekankan 

ipentingnya imelindungi ikehormatan idan inama ibaik iindividu idari 

ipencemaran iyang idapat imerusak ireputasi imereka.9 iPasal i310 iayat i1 

 
9 iVendhika iArgya iJiwangga iand iVendhika iArgya iJiwangga, i“Penerapan iKetentuan 

iPencemaran iNama iBaik iDi iMedia iSosial iDalam iPutusan iHakim,” iRecidive : iJurnal 
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iKUHP idirancang iuntuk imelindungi iindividu idari ituduhan iyang itidak 

iberdasar iyang idisebarluaskan iuntuk idiketahui iumum. iMahkamah 

iKonstitusi iberupaya imemastikan ibahwa ipenerapan iPasal i310 iayat i1 

iKUHP itidak idiskriminatif idan ibahwa isetiap iindividu imendapatkan 

iperlakuan iyang iadil idi idepan ihukum. iPutusan iini iakan imemberikan 

ipanduan ibagi ipembuat ikebijakan idan ipenegak ihukum idalam ipenerapan 

iPasal i310 iayat i1 iKUHP idan imemastikan ibahwa ihukum itersebut 

iditerapkan isesuai idengan iprinsip-prinsip ikonstitusi idan ikeadilan.. 

Hakim ijuga iharus imempertimbangkan ikeseimbangan iantara 

ikebebasan iberekspresi idan iperlindungan iterhadap ipencemaran inama ibaik. 

iKebebasan iberekspresi iadalah ihak ifundamental, itetapi iharus idigunakan 

isecara ibertanggung ijawab. iPenting ijuga iuntuk imencegah ipenyalahgunaan 

ihukum ipencemaran inama ibaik iuntuk itujuan iyang itidak isah, iseperti 

imembungkam ikritik iyang isah iatau imenghambat ikebebasan ipers. i10 

iPertimbangan iterhadap idampak isosial idari ipenerapan iPasal i310 iayat i1 

iKUHP ijuga ipenting. iMisalnya, ijika ipenegakan ihukum ipencemaran inama 

ibaik iterlalu iketat, iini ibisa imenimbulkan iketakutan idan imenghambat 

ikebebasan iberbicara. iDengan imempertimbangkan iaspek-aspek itersebut, 

ihakim iMahkamah iKonstitusi idalam imengambil ikeputusan iterkait iPasal 

i310 iayat i1 iKUHP idari iperspektif iMas}lah}ah iharus imencari 

 
iHukum iPidana iDan iPenanggulangan iKejahatan i12, ino. i1 i(2023): i1, 

ihttps://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891. 
10 iNurhafifah idan iRahmiati, i“Pertimbangan iHakim iDalam iPenjatuhan iPidana iTerkait 

iHal iYang iMemberatkan iDan iMeringankan IJudge IConsideration IRegarding IThe IImposition 

IOf IPunishment IRelating ITo ICriminate IAnd IIncriminate IDecision iOleh: iNurhafifah iDan 

iRahmiati.” 
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ikeseimbangan iantara imelindungi ikehormatan iindividu idan imenjaga 

ikebebasan iberekspresi iserta ikeadilan idalam ipenerapan ihukum. 

iPertimbangan iputusan ihakim idalam iperspektif iMas}lah}ah i(kemaslahatan) 

iadalah isalah isatu ipendekatan iyang idigunakan idalam ihukum iIslam iuntuk 

imencapai ikeadilan idan ikesejahteraan imasyarakat. Mas}lah}ah imerujuk ipada 

itujuan isyariat iIslam iyang ibertujuan iuntuk imemelihara ilima iaspek iutama 

ikehidupan: iagama, ijiwa, iakal, iketurunan, idan iharta. 

Dalam iperspektif iMas}lah}ah, imelindungi ikehormatan idan imartabat 

iindividu iadalah isalah isatu itujuan iutama. iMenghormati ikehormatan 

iseseorang iadalah ipenting iuntuk imenjaga iharmoni isosial idan imencegah 

ikonflik. iPasal i310 iayat i1 iKUHP ibertujuan iuntuk imelindungi iindividu 

idari ipencemaran inama ibaik iyang idapat imerusak ireputasi idan imartabat 

imereka. iPerlindungan iini idianggap isejalan idengan iprinsip i iMas}lah}ah 

idalam imenjaga ikehormatan ipribadi. iPerspektif i iMas}lah}ah imengajarkan 

ibahwa ikebebasan iberekspresi iharus idibatasi ijika ipenggunaannya 

imerugikan iorang ilain iatau imasyarakat isecara ikeseluruhan. iOleh ikarena 

iitu, iPasal i310 iayat i1 iKUHP iberfungsi isebagai ibatasan iyang idiperlukan 

iuntuk imenjaga ikemaslahatan iumum. iDalam iperspektif Mas}lah}ah, imenjaga 

ikeadilan idan imencegah ipenyalahgunaan ihukum iadalah iesensial. iHakim 

iharus imemastikan ibahwa ipenerapan iPasal i310 iayat i1 iKUHP itidak 

idigunakan iuntuk itujuan iyang imerugikan ikepentingan iumum. iDalam 

iperspektif iMas}lah}ah, ikonsekuensi ijangka ipanjang ibagi imasyarakat iharus 
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idipertimbangkan, idan ihukum iharus iditerapkan idengan icara iyang 

imemaksimalkan imanfaat isosial. 

Sedangkan idalam ipandangan ihukum ipositif idan Mas}lah}ah 

iberkenaan idengan, iKonstitusionalisme imerupakan ikonsep itransplant idari 

ibarat iyang imenyebar ike iseluruh idunia itermasuk iAsia isebagai ibagian 

idari imisi ipenyebaran idoktrin inegara ihukum irule iof ilaw. iDr. iWirjono 

iProdjodikoro, iS.H., imenjelaskan ibahwa ikata ikonstitusi iberasal idari ikata 

ikerja constitueridalam ibahasa iPerancis iyang iberarti membentuk. Saat iini, 

iyang idibentuk iadalah isuatu iNegara, isehingga ikonstitusi imencakup isegala 

iperaturan ipokok iyang iterkait idengan ipendirian iNegara. iIstilah ikonstitusi 

isebenarnya imemiliki ipenggunaan iyang iluas idan idapat imerujuk ipada 

iberbagai ipengertian. iPada iumumnya, ikonstitusi imengacu ipada ihukum 

idasar iyang iaturannya itidak itekstual, inamun iUUD imengacu ipada ihukum 

idasar iyang itertulis.11 

Hak iatas ikebebasan iatas ikesempatan iberpikir iserta imengemukakan 

ipendapat imencakup ibeberapa ielemen ipenting. iPertama-tama, iindividu 

imemiliki ihak iuntuk imempertahankan ipandangan idan ikeyakinan imereka 

isendiri itanpa itekanan idari ipihak ilain. iIni iberarti ibahwa iindividu 

imemiliki ihak iuntuk imemilih ipandangan imereka isendiri itentang ipolitik, 

iagama, idan imoral itanpa itakut idihukum iatau idianiaya. Selain iitu, 

iindividu ijuga imemiliki ihak iuntuk imengungkapkan ipandangan imereka 

 
11 iManotar iTampubolon, iNelson iSimanjuntak, iand iFernando iSilalahi, iHukum i& 

iTeori iKonstitusi, i2023. 
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isecara ibebas, ibaik isecara ilisan imaupun itertulis. iHak iini imeliputi ihak 

iuntuk imengeluarkan ipendapat idi idepan iumum, ihak iuntuk 

imempublikasikan itulisan idan ikarya, idan ihak iuntuk imenggunakan imedia 

isosial idan iinternet iuntuk imengungkapkan ipandangan imereka. I 

Namun dalam hal ini penting iuntuk idiingat ibahwa ihak iini itidak 

imemberikan ikebebasan iuntuk imengeluarkan ipernyataan iyang imerugikan 

iatau imenyerang ihak iorang ilain. iDimana iMas}lah}ahiadalah imemelihara 

idan imewujudkan itujuan isyarah iyang iberupa imemelihara iagama, ijiwa, 

iakal ibudi, iketurunan, idan iharta ikekayaan. iDitegaskan ioleh iImam iAl-

Ghazali ibahwa isetiap isesuatu iyang idapat imenjamin idan imelindungi 

ieksistensi ikelima ihal itersebut idikualifikasi isebagai mas{lah}ah, isebaliknya, 

isetiap isesuatu iyang idapat imengganggu idan imerusak ikelima ihal itersebut 

idinilai isebagai imafs}adah, imaka, imencegah idan imenghilangkan isesuatu 

iyang idemikian idikualifikasi isebagai Mas}lah}ah.12 iSeperti ihalnya 

ikonstitusionalitas ipidana ipada ipencemaran inama ibaik idalam ikitab 

iundang-undang ihukum ipidana iputusan iMK iNomor i78/PUU-XXI/2023. 

Berdasarkan ipenguraian idan iulasan itersebut imaka ipeneliti 

ibertujuan iuntuk imelakukan ipenelitian imengenai 

i“KONSTITUSIONALITAS iPIDANA iPENCEMARAN iNAMA iBAIK 

iDALAM i iKITAB iUNDANG-UNDANG iHUKUM iPIDANA 

 
12 iAji iBaskoro, i“Presidential iThreshold iDi iIndonesia iDalam iPerspektif iMaslahah 

iMursalah,” iLegislatif i2, ino. i2 i(2019): i47. 
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iPERSPEKTIF iMAS}LAH}AH i(Studi iPutusan iMK iNomor i78/PUU-

XXI/2023)” 

B. Definisi IOperasional 

Sebelum imembahas ipenelitian iini ilebih ilanjut, ipeneliti iakan 

iterlebih idahulu imenjelaskan iistilah i– iistilah iyang idipakai idalam ijudul 

ipenelitian idengan itujuan iuntuk imenghindari ikesalah ipahaman idalam 

ipemaknaan iistilah idalam ipenelitian iini idan itidak iterjadi ikesalahan idalam 

imemahami ipermasalahan iyang idibahas, imaka ipeneliti iakan imenegaskan 

iistilah iyang iada idalam ipenelitian iini isebagai iberikut i: 

1. Putusan iMahkamah iKonstitusi 

Suatu ilembaga iPeradilan iMahkamah iKonstitusi iadalah icabang 

ikekuasaan iyudikatif, imengadili iperkara-perkara itersebut idengan 

ikewenangannya iberdasarkan iketentuan iUUD i1945. iPutusan 

iMahkamah iKonstitusi i(MK) iadalah ikeputusan iresmi iyang 

idikeluarkan ioleh ilembaga iMahkamah iKonstitusi isebuah inegara. 

iPutusan iini ibiasanya iberisi iinterpretasi iatau ipenafsiran iterhadap 

ikonstitusi inegara itersebut, iserta imenentukan ikeabsahan iatau 

iketidakabsahan isuatu iperaturan iatau itindakan ipemerintah iyang 

idianggap imelanggar ikonstitusi. iPutusan iMK imemiliki ikekuatan 

ihukum iyang imengikat idan iharus idipatuhi ioleh isemua ipihak iyang 

iterkait. iDalam ibanyak ikasus, iputusan iMK imemiliki idampak iyang 

iluas iterhadap isistem ihukum idan itata ipemerintahan inegara itersebut. 

iPutusan iMK ijuga idapat imenjadi ilandasan ibagi iperubahan ikebijakan 
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iatau iundang-undang iyang irelevan. iSebagai icontoh, idi iIndonesia, 

iPutusan iMahkamah iKonstitusi imemiliki ikekuatan ihukum itetap 

i(inkracht ivan igewijsde) idan imengikat isemua ipihak, itermasuk 

ipemerintah, ibadan ilegislatif, idan iindividu. iPutusan iMK isering ikali 

imenjadi ipemandu idalam imenentukan iarah ihukum idan ikebijakan 

inegara.13 

Menurut iUndang-undang ikekuasaan ikehakiman, iPertimbangan 

ihakim iialah ipemikiran-pemikiran iatau ipendapat ihakim idalam 

imenjatuhkan iputusan idengan imelihat ihal-hal iyang idapat 

imeringankan iatau imemberatkan ipelaku. iSetiap ihakim iwajib 

imenyampaikan ipertimbangan iatau ipendapat itertulis iterhadap iperkara 

iyang isedang idiperiksa idan imenjadi ibagian iyang itidak iterpisahkan 

idari iputusan. iPertimbangan ihakim idiartikan isebagai ipencarian idasar 

itentang ibagaimana iseorang ihakim imemutuskan iperkara/kasus ihukum. 

iSeorang ihakim idalam imemutuskan isuatu iperkara idapat iberdasarkan 

iaspek ifilosofis, iyuridis, isosiologis iatau iteologis iyang imencerminkan 

iasas ikepastian ihukum, ikeadilan idan ikemanfaatan ibagi ipara ipihak 

iserta idapat imenggunakan ibeberapa imetode ipenafsiran ihukum iseperti 

ipenafsiran isistimatis, ihistoris, idan isosiologis iatau iteologis, 

ikomparatif iatau ifuturistis, irestriktif, iekstensif idan iatau iA 

iContrario.14 

 
13 iAhmad iRifai, iPenemuan iHukum ioleh iHakim iDalam iPerspektif iHukum 

iProgresif, i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2011), ihlm. i104. i15. 
14 iNur iIftitah iIsnantiana, i“Legal iReasoning iHakim iDalam iPengambilan 

iPutusan iPerkara idi iPengadilan”, 
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2. Tentang iPencemaran iNama iBaik 

Pencemaran inama ibaik idikenal ijuga iistilah ipenghinaan, iyang 

ipada idasarnya iadalah imenyerang inama ibaik idan ikehormatan 

iseseorang iyang ibukan idalam iarti iseksual isehingga iorang iitu imerasa 

idirugikan. iKehormatan idan inama ibaik imemiliki ipengertian iyang 

iberbeda, itetapi ikeduanya itidak idapat idipisahkan isatu idengan iyang 

ilain, ikarena imenyerang ikehormatan iakan iberakibat ikehormatan idan 

inama ibaiknya itercemar, idemikian ijuga imenyerang inama ibaik iakan 

iberakibat inama ibaik idan ikehormatan iseseorang idapat itercemar. 

iOleh isebab iitu, imenyerang isalah isatu idiantara ikehormatan iatau 

inama ibaik isudah icukup idijadikan ialasan iuntuk imenuduh iseseorang 

itelah imelakukan ipenghinaan. 

3. Perspektif Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah iberasal idari ibahasa iArab iyang iberarti ikemanfaatan 

iatau ikebaikan. iDalam ikonteks ihukum iIslam i(fiqh), Mas}lah}ah 

imerujuk ipada isegala isesuatu iyang imembawa imanfaat idan ikebaikan 

iatau imencegah ibahaya idan ikerugian. iTujuan iutama idari ihukum 

iadalah iuntuk imencapai ikesejahteraan iumat imanusia ibaik idi idunia 

imaupun idi iakhirat. iPerspektif  Mas}lah}ah idalam ihukum imenekankan 

ipentingnya imencapai ikesejahteraan iumum idan imencegah ikerugian 

idengan icara iyang iseimbang idan iproporsional. iDalam ikonteks 

ihukum imodern, iprinsip Mas}lah}ah idapat idiadopsi iuntuk imemastikan 

 
ihttp://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Islamadina/article/view/1920, idiakses ipada 

itanggal i27 iApril i2024, iPukul i09:51 iwib. 
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ibahwa ihukum idan ikebijakan iyang iditerapkan ibenar-benar imembawa 

imanfaat idan ikebaikan ibagi imasyarakat iluas. 

4. Konstitusionalitas 

Konstitusionalitas imerupakan idua imacam ipenafsiran isekaligus, 

iyaitu ipenafsiran ikonstitusi idan ipenafsiran iUndang-Undang. iKedua 

ijenis ipenafsiran itersebut imemiliki itujuan iyang isama, iyaitu 

imenemukan imakna iatau iarti idari isuatu inorma iPerbedaannya iadalah 

ipada iobyek iyang iditafsirkan, iyaitu iobyek iberupa inorma iUUD i1945 

idan iobyek iberupa inorma iUndang-Undang. iPenafsiran iyang iberbeda 

iobyek itersebut idapat imenggunakan imetode iatau iteknik ipenafsiran 

iyang isama. iBeberapa imetode ipenafsiran iyang ipernah idipergunakan 

ioleh iMK iadalah ipenafsiran igramatikal, ipenafsiran isistematis, 

ipenafsiran ihistoris, ipenafsiran iteleologis, idan ipenafsiran 

ihermeneutik.15 

C. Rumusan IMasalah 

Berdasarkan iuraian ipada ilatar ibelakang imasalah, imaka idapat 

idiambil isuatu ipersoalan iyang idalam ipenelitian iini iyaitu isebagai iberikut 

i: 

1. Bagaimana ipertimbangan ihakim ipada iputusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i78/PUU-XXI/2023 itentang ipidana ipencemaran inama ibaik 

iDalam i iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana? 

 
15 iManotar iTampubolon, iNelson iSimanjuntak, iand iFernando iSilalahi, iHukum i& 

iTeori iKonstitusi, i2023. 
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2. Bagaimana ikonstitusionalitas ipidana ipencemaran inama ibaik idalam i 

iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana ipasca iputusan iMahkamah 

iKonstitusi iNomor i78/PUU-XXI/2023 iPerspektif Mas}lah}ah? 

D. Tujuan iDan iManfaat iPenelitian 

Adanya ipenelitian iini imemiliki imaksud idan ibertujuan isebagai 

iberikut i: 

1. Menganalisis iPertimbangan iHakim iMahkamah iKonstitusi i iPada 

iPencemaran iNama iBaik iDalam i iKitab iUndang-Undang iHukum 

iPidana i(Studi iPutusan iMK iNomor i78/PUU-XXI/2023 

2. Menganalisis iPertimbangan iHakim iMahkamah iKonstitusi i iPada 

iPencemaran iNama iBaik iDalam i iKitab iUndang-Undang iHukum 

iPidana i(Studi iPutusan iMK iNomor i78/PUU-XXI/2023) iPerspektif 

iMas}lah}ah. 

Sedangkan imanfaat iadanya ipenelitian imemberikan imanfaat idari isegi 

iteoritis idan ijuga isegi ipraktis iyang ikeduanya idijabarkan isebagai iberikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberi manfaat dalam segi teoritis yakni menambah 

koleksi dari peneltian serta memberi kontribusi dalam menambah literatur 

mengenai mengenai iPencemaran iNama iBaik iDalam i iKitab iUndang-

Undang iHukum iPidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis 
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konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik, penelitian ini dapat 

memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis ataupun pembaca bisa 

mendapatkan informasi praktis dari penelitian ini. Penelitian ini tidak 

hanya dapat memberikan wawasan dan perspektif bagi praktik hukum, 

tetapi juga dapat menjawab permasalahan terkini dan menjadi bahan 

bacaan untuk kontemplasi dan nasihat kepada masyarakat luas. Terkait 

iPencemaran Nama iBaik iDalam Kitab iUndang-Undang iHukum iPidana 

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, seperti 

pengacara dan hakim, dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama 

baik. Dengan memahami konstitusionalitas dan prinsip-prinsip yang 

mendasarinya, mereka dapat memberikan argumen yang lebih kuat dalam 

persidangan.. 

E. Kajian iPustaka 

Kajian iPustaka iadalah ireferensi idari ipenelitian-penelitian iterdahulu 

iyang itelah idilakukan isebelumnya iyang imasih imemiliki irelevansi idengan 

ipenelitian iyang iakan iditeliti isehingga imembantu idalam imelakukan 

ipenelitian ikarena isudah imenjadi iacuan idalam imelakukan ipenelitian.  

iUntuk imenghindari iadanya ipersamaan iterhadap ikepenulisan idari isebuah 

ijudul ipenelitian iskripsi iyang itelah iditeleti iterdahulu, isehingga idibuatlah 

ikajian ipustaka iyang imemberikan ipersamaan idan iperbedaan idengan 
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ipenelitian iyang iditeliti isebelumnya, ipenelitian iyang imenjadi ikajian 

ipustaka ipada ipenulisan ikarya iilmiah iskripsi iini iyaitu: 

Pertama, Skripsi karya Junisyah Nasution dengan judul ”Tinjauan 

Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 

Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN 

Mdn)”. Skripsi ini menjelaskan tentang Permasalaha dalam penelitian ini 

bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik melalui 

media sosial Facebook dan bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku 

pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normative dan sifat penelitian deskriftif anlisis 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan 

penelitian kelapangan Pengadilan Negeri Medan kelas 1A. Berdasarkan 

penelitian diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum korban 

pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang – Undang RI 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Udang – Undang RI Nomor 11 

tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan 

pidana penjara 4 tahun. tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama 

baik media sosial Facebook diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHPidana 

barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan 

menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum, 

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.16 

 
16 Junisyah Nasution, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

61/Pid.B/2020/PN Mdn)” (2022). 
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Kedua, iSkripsi ikarya iEdwin Hendriantoidengan ijudul Analisis 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak 

Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan 

Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)”. iSkripsi iini imenjelaskan itentang 

ipencemaran nama baik. iPersamaan iskripsi ipenulis idengan iskripsi itersebut 

iadalah isama-sama imembahas imengenai ipencemaran nama baik. 

iSedangkan iperbedaanya iyakni iterletak ipada ifokus ipenelitian idimana 

ipenelitian iyang iakan iditeliti imemiliki ifokus ipenelitian idengan  Studi 

iPutusan iMK .17 

Ketiga, Skripsi karya Dwi Raharjo, Program Studi Hukum Pidana Islam 

(Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Raden Mas Said Surakarta 2023. Yang berjudul ”Perbuatan Pencemaran Nama 

Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara 

Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap 

Luhut Binsar Panjaitan)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai Haris Azhar dan 

Fatia Maulidiyanti dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transasi Elektronik (UU ITE) lantaran 

menyebut Luhut Binsar Panjaitan dengan ‘Lord’, ‘Penjahat’, dan ‘Bermain 

dalam Pertambangan-pertambang di Papua’. Perkara pelaporan Haris dan Fatia 

ini menimbulkan kontroversi yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di 

dalam masyarakat. Konten video yang menjadi delik tersebut dilakukan oleh 

Haris dan Fatia berdasar pada penelitian dari ormas lingkungan hidup dengan 

 
17 Edwin Hendrianto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan 

Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN) Universitas Islam Riau Pekan Baru (2022) 
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WALHI yang terangkup dalam laporan tahuan riset cepat kasus kemanusiaan 

di Intan Jaya. Haris dan Fatia merupakan aktivis hukum dan HAM yang 

pekerajaan utamanya adalah memberikan advokasi dan memberikan informasi 

terkait isu-isu pelanggaran hukum dan HAM. Dengan demikian perbuatan 

Haris dan Fatia yang dilaporkan dengan pencemaran nama baik ini menarik 

untuk dikaji lebih mendalam. Proses hukum perkara pencemaran nama baik 

yang menyangkut Haris Azhar dan Fatia yang dilakukan tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum dan pedoman implementasi UU ITE. Pidana 

pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE substansinya mereferensi 

Pasal 310 KUHP meliputi formil dan materil. .Dalam Hukum Pidana Islam 

perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia terdapat Syubhat yang 

menggugurkan sanksi pidana keduanya sehingga putusan harus dilakukan 

dengan Ta’zir yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sepebuhnya 

menjadi kewenangan hakim untuk memberi keputusan.18 

Keempat, iJurnal iyang iditulis ioleh iSarifudin idan iKudrat iAbdillah 

itahun i2019, iyang iberjudul i“Progresivitas iHukum idalam iPutusan 

iMahkamah iKonstitusi iNo.46/PUU-VIII/2010”. iJurnal iini imenjelaskan 

ibahwasannya iPutusan iMahkamah iKonstitusi itentang istatus ianak idi iluar 

inikah isudah imemiliki isemangat ihukum iprogresif isebagaimana idigagas 

ioleh iBegawan iHukum iIndonesia, iSatjipto iRahardjo, iyang iditerapkan 

ioleh ipara iHakim iMahkamah iKonstitusi idalam imenggali idan imencari 

 
18 Dwi Raharjo, “Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif 

Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia 

Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan),” Program Studi Hukum Pidana Islam 

(Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said 

Surakarta (2023). 
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ikeadilan isubstantif iwalaupun iharus idengan icara imelampaui ibunyi iteks 

ibacaan iperaturan iperundang-undangan i(rule ibreaking), idemi imemenuhi 

irasa ikeadilan ihukum idi imasyarakat. iJurnal idi iatas iberbeda idengan 

ipenelitian iyang iakan ipeneliti ilakukan, ikarena ipeneliti iakan imenganalisa 

ilebih idalam iPutusan iMahkamah iKonstitusi iteori imas}lah}ah.19 

Kelima, iskripsi iyang iditulis ioleh iAlya iFathia iRamadhan iTahun 

i2024, iyang iberjudul iKonstitusionalitas iPutusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i85/PUU-XX/2022 iTentang iPenyelesaian iSengketa iPilkada 

iPerspektif iMas}lah}ah iMursa>lah. iSkripsi iini imembahas imengenai 

ikonstitusionalitas ipenyelesaian isengketa iPilkada ioleh iMahkamah 

iKonstitusi itidak imemiliki ibasis ikonstitusional. iSebab idalam iPasal i24C 

iayat i(1) iUUD iNRI i1945 imenyebutkan ibahwa iMahkamah iKonstitusi 

iberwenang imengadili iperselisihan itentang ihasil ipemilihan iumum, itidak 

iada iyang imenyebutkan ibahwa iperselisihan ihasil iPilkada idiperiksa idan 

idiadili ioleh iMahkamah iKonstitusi. iKedua, iPutusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i85/PUU-XX/2022 iditinjau idari iperspektif imas}lah}ah imursa>lah 

iperihal ipenyelesaian isengketa ihasil iPilkada iyang iakan idilimpahkan 

ikepada iMahkamah iKonstitusi imemiliki ikemaslahatan idan ikemudharatan, 

itetapi ilebih ibesar imaslahatnya. iSejalan idengan ikesimpulan idi iatas, 

ipenulis imenyarankan: ipertama, imemperkuat ikewenangan iMahkamah 

iKonstitusi iuntuk imengadili iperselisihan ihasil iPilkada idi idalam iUUD 

iNRI i1945 idengan imelalui iproses iamandemen iterhadapnya. iKedua, 

 
19 iSarifudin iSarifudin iand iKudrat iAbdillah, i“Putusan iMahkamah iKonstitusi iNo. 

i46/Puu-Viii/2010 iDalam iBingkai iHukum iProgresif,” iJurnal iYuridis i6, ino. i1 i(2019): 

i94. 
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ipembentukan ibadan iperadilan ikhusus isangatlah itepat idibandingkan iharus 

imempertahankan iMahkamah iKonstitusi, ikarena idikhawatirkan iMahkamah 

iKonstitusi ididominasi ioleh iperkara iPilkada.20 

F. Metode iPenelitian 

Metode ipenelitian imenjadi isuatu ihal iyang itidak ibisa idilewati 

ididalam imelakukan isebuah iproses ipenelitian, ikarena imeneliti isesuatu 

itidak isemerta-merta ilangsung imeneliti, imelainkan imenggunakan imetode 

ipenelitian. iSecara iumum, ipenelitian iadalah iproses iyang idigunakan iuntuk 

imenyelesaikan isuatu ipermasalahan idan imenghasilkan isebuah isolusi iyang 

idigunakan imelalui ikegiatan idengan imetode iilmiah. iSebuah ipenelitian iakan 

iberhasil ijika imenggunakan isuatu imetode iilmiah iyang idigunakan 

ipenelitian, ioleh ikarena iitu imetode ipenelitian imenjadi itolak iukur idalam 

imelakukan isebuah ipenelitian. 

1. Jenis idan iPendekatan iPenelitian 

Jenis ipenelitian iini imerupakan ipenelitian ikepustakaan iatau ilibrary 

iresearch, iyakni ipenelitian iyang idilakukan imelalui imengumpulkan idata 

iatau ikarya itulis iilmiah iyang ibertujuan idengan iobyek ipenelitian iatau 

ipengumpulan idata iyang ibersifat ikepustakaan, iatau itelaah iyang 

idilaksanakan iuntuk imemecahkan isuatu imasalah iyang ipada idasarnya 

itertumpu ipada ipenelaahan ikritis idan imendalam iterhadap ibahan-bahan 

ipustaka iyang irelevan. iPendekatan ipenelitian imenggunakan ipendekatan 

 
20 iAlya iFathia iRamadhan, i“Konstitusionalitas iPutusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i85/PUU-XX/2022 iTentang iPenyelesaian iSengketa iPilkada iPerspektif iMaslahah 

iMursalah”, iSkripsi: iYogyakarta iUIN iSunan iKalijaga i(2024). 
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ikualitatif idan ialasan imenggunakan ilibrary iresearch ikarena ipeneliti 

imembutuhkan idata-data idari iberbagai isumber iliteratur ibaik iberupa 

ibuku, ijurnal ipenelitian iterdahulu isebagai isumber idata ipenelitian iguna 

iuntuk imendapatkan ilandasan iteori imengenai imasalah iyang iakan 

iditeliti.21 

Pendekatan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

ipendekatan iperundang-undangan i(statue iapproach), imerupakan 

ipendekatan idengan imenelaah isemua iundang-undang idan iregulasi iyang 

iada ikaitannya idengan iisu ihukum iyang iditeliti iSelain imenggunakan 

ipendekatan iperundang-undangan, ipenelitian iini ijuga imenggunakan 

ipendekatan ikonseptual i(conceptual iapproach). iPendekatan ikonseptual 

iyaitu ipendekatan iyang idiambil idari ipandangan ipandangan idan 

idoktrin-doktrin iyang iberkembang idalam iilmu ihukum, isehingga 

ipeneliti iakan imenemukan iide-ide iyang ikemudian imelahirkan 

ipengertian-pengertian ihukum, ikonsep-konsep ihukum, idan iasas-asas 

ihukum iyang irelevan idengan ipenelitian iyang isedang ipenulis iteliti. 

2. Sumber iData 

Data iyang idigunakan idalam ipenelitian iini imerupakan isumber 

ipendukung idalam iproses ipenelitian. iSumber idata itersebut iberupa idata 

iprimer idan idata isekunder iyaitu isebagai iberikut: i 

a. Data iprimer iyaitu isumber idata iyang idiperoleh idari UU, dan 

Putusan iMahkamah iKonstitusi I, No. i78/PUU-XXI/2023. 

 
21 iIshaq, H., Andi M, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta 

Disertasi (Bandung: Alfabeta , 2017), Hal. 66 
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b.  Data isekunder iyaitu idata iyang idiperoleh idari idata iprimer, iyang 

imeliputi iartikel, isurat ikabar, imajalah, ijurnal iilmiah idan ilain-lain 

iyang iberhubungan idengan ipenelitian iyang isedang idilakukan.22 

3. Teknik iPengumpulan iData 

Pengumpulan idata idalam isebuah ipenelitian imenjadi ihal iyang 

itidak ibisa idilepaskan idari ipenelitian. iDalam imelakukan ipenelitian 

iharus ibisa imencari idata iyang iakan idigunakan idalam ipenelitian. 

iTeknik ipengumpulan idata ipada ipenelitian iini imenggunakan ianalisis 

idokumentasi. iMetode idokumentasi i(analisis idokumen atau data) 

imerupakan isalah isatu ijenis imetode iyang isering idigunakan idalam 

imetodologi ipenelitian isosial iyang iberkaitan idengan iteknik 

ipengumpulan idatanya. iMetodologi ipengumpulan idata iyang idigunakan 

idalam imakalah iini idilakukan idengan istudi ipustaka, iyaitu imelalui 

ikepustakaan, ipenelusuran, idan imengumpulkan idata iyang irelevan 

iberupa icatatan, ibuku, idan iartikel. iMetode ikepustakaan iadalah 

ipenelitian iyang idilakukan idengan icara imembaca ibuku-buku iatau 

imajalah idengan isumber idata ilainnya idalam iperpustakaan. iOleh ikarena 

iitu, iilmu-ilmu isosial isaat iini imenjadikan istudi idokumen idalam 

ibentuk iteknik ipengumpulan idata.23 

4. Teknik iAnalisis iData 

 
22 i iMuhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 

2020), Hal. 75, Terdapat Dalam Https://En.Booksc.Org. 
23 iHaris iFerdiansyah,Metodologi iPenelitian iKualitatif iuntuk iIlmu-ilmu isosial, 

i(Cet. iIII; iJakarta: iSalemba iHumanika, i2012), ihlm. i87. 
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Dari idata iyang isudah ididapatkan, idata iakan idianalisis isesuai 

idengan iteknik iyang idigunakan ipada ianalisis idata. idapat idimengerti 

iserta imenjadi isolusi idari isebuah ipermasalahan. 

a. Reduksi iData 

Reduksi idata imerupakan itahapan idimana imemilih ibagian 

iyang imenjadi ipokok ipembahasan ilalu imemfokuskan ipembahasan 

idalam ipenelitian idan ikemudian idirangkum iserta imencari itema, 

iselain iitu ijuga imembuang iyang idianggap itidak idiperlukan i. 

iDalam ipenelitian iini itentunya imemilah iserta imemilih ibagian 

iyang imenjadi ipokok ipembahasan idalam ipenelitian. iReduksi idata 

iyakni itahapan idimana imemilih idari idata iyang idiambil idan 

ikemudian idipusatkan iperhatiannya ipada idata iyang idianggap iinti 

ipada ipenelitian, itentunya idata iharus isudah idisederhanakan iagar 

imemudahkan idalam imemilih idan imenitik ifokuskan i 

b. Penyajian iData 

Penyajian imenjadi iteknik idalam ianalisis idata ikarena ipenyajian 

idata iberguna iuntuk imemudahkan isupaya ibisa imemahami 

imengenai isuatu ihal iyang imenjadi ipermasalahan idan iapa ikejadian 

iyang itelah imenjadi ipemahaman. iDengan imemiliki ipedoman 

iberdasarkan ireduksi idata iyang idilakukan iyang ikemudian 

idinarasikan iagar imendapatkan ipenyajian idata. iBentuk ipenyajian 

idata idalam ipenelitian ikarena imenggunakan ipendekatan ikualitatif 
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ideskriptif imaka ibentuk ipenyajian idatanya imenggunakan inarasi 

ikarena inarasi imerupakan ibentuk idari ideskriptif. 

c. Penarikan iKesimpulan 

Setelah imendapatkan ihasil iyang ididapatkan, imaka ikemudian 

idari idata iyang idiperoleh iakan iditarik imenjadi isebuah ikesimpulan 

iyang imana ikesimpulan isecara iumum imemiliki ipengertian 

iringkasan iatau ijawaban idari isebuah ipermasalahan iyang idibahas. 

iProses ianalisis idengan ipenarikan ikesimpulan iini imempunyai 

isiklus iyang iberlangsung isecara imenerus isehingga imembuat 

isebuah ikesimpulan iyang iakurat idan isifat iyang ibisa iberubah-ubah 

isewaktu-waktu ikarena ibersifat isignifikan. iPenarikan ikesimpulan 

imenjadi ihal iyang itidak ibisa iterlewatkan ikarena idari idata iyang 

ididapatkan imaka iakan idiambil ikesimpulan iyang imana imenjadi 

imaksud idan ihasil iatas irumusan imasalah iyang idicari. 

G. Sistematika iPembahasan 

Untuk imempermudah ipembahasan idalam ipenelitian iini idan ijuga 

itersusun isecara isistematis idan imenghasilkan ipenelitian iyang imaksimal, 

ipenulis imembagi ipenelitian iini imenjadi i5 i(lima) ibab idiantaranya: i 

BAB iPertama iBerisi iPendahuluan, iyang imenguraikan itentang ilatar 

ibelakang imasalah, iSelain iitu, idalam ibab iini ijuga iberisi idefinisi 

ioperasional, irumusan imasalah, itujuan ipenelitian, imanfaat ipenelitian, 

ikajian ipustaka, iserta imetode ipenelitian. iDan ipada ibab iini, iditutup 
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idengan isistematika ipembahasan iyang iberupa ipandangan iumum imengenai 

iurutan-urutan ipembahasan ipenelitian iyang iakan idilakukan. i 

BAB iKedua iberisi iTeori, imenjelaskan itentang ikonsep idan iteori, 

ibeserta ipendapat idari ipara iahli iatau ipakar, ilandasan iteori-teori iyang 

idigunakan imenjelaskan iputusan ihakim, ipencemaran inama ibaik, Mas}lah}ah.  

BAB iKetiga iberisi itentang ianalisis idan idikripsi iPutusan iMahkamah 

iKonstitusi iNomor i78/PUU-XXI/2023. iIdentitas iPemohon, iPokok 

iPermohonan idan iAmar iPutusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i78/PUU-

XXI/2023. 

BAB iKeempat imembahas ihasil iAnalisis iPenelitian irumusan imasalah 

i1 idan i2. iTentang iAnalisis imengenai ipertimbangan iHakim i ipada 

iputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i78/PUU-XXI/2023 itentang ipidana 

ipencemaran inama ibaik iDalam i iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana 

idan iAnalisis imengenai ikonstitusionalitas ipidana ipencemaran inama ibaik 

idalam i ikitab iUndang-Undang ihukum ipidana ipasca iputusan iMahkamah 

iKonstitusi inomor i78/PUU-XXI/2023 iperspektif Mas}lah}ah. i 

BAB iKelima, ipada ibagian imencakup ikesimpulan idan isaran idari 

ihasil ipenelitian.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS , PIDANA, 

PENCEMARAN NAMA BAIK, MAS}LAH}AH 

A. Konstitusi 

1. Definisi Konstitusi 

Konstitusi suatu negara merupakan seperangkat norma dalam 

sistem politik dan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan negara 

dan umumnya dituangkan dalam dokumen tertulis. Dalam konteks 

pembentukan negara, konstitusi berisi aturan serta prinsip-prinsip 

hukum dan politik yang mendasari keberadaan entitas politik. Istilah 

ini secara khusus merujuk pada penetapan konstitusi nasional yang 

mencakup prinsip-prinsip dasar politik dan hukum, termasuk 

pengaturan mengenai struktur, prosedur, kewenangan, serta tanggung 

jawab pemerintahan negara secara umum.24 

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dapat dimaknai sebagai 

naskah Undang-Undang Dasar (UUD) yang mempunyai pengertian 

yang lebih sempit. UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu 

konstitusi tertulis. Di samping itu ada pula pengertian tentang 

konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan 

filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD 

 
24 Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa, 

“Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan 

Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 2 (2020): 427–44, 

https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444. 



 

 

sebagai konstitusi tertulis itu. Karena itu, yang kita artikan sebagai 

Konstitusi Negara 
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Republik Indonesia adalah pengertian yang tercakup dan terkandung 

dalam keseluruhan sistem rujukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai 

satu kesatuan sistem konstitusional yang tidak terpisahkan. Naskah 

UUD 1945 hanyalah wujud atau jasadnya, sedangkan Pancasila dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 beserta 

nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat sebagai 

kebudayaan konstitusi (constitutional culture) dalam praktik 

merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus pula dipahami sebagai 

bagian dari pengertian konstitusi yang tidak tertulis.25 

Konstitusi pada umumnya mengacu pada jaminan hak-hak bagi 

warga negara. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada seluruh 

peraturan hukum yang menetapkan fungsi dan operasi pemerintahan 

negara.26 Dengan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai dasar 

dari semua peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya, 

langkah pertama dalam mempelajari hukum tata negara suatu negara 

dimulai dengan mempelajari konstitusinya. Oleh karena itu, 

mempelajari konstitusi sama artinya dengan mempelajari hukum tata 

negara, sehingga hukum tata negara sering disebut sebagai 

constitutional law. 

 
25 Candra Perbawati, “Istilah Dan Pengertian Konstitusi,” Repository LPPM 

Universitas Negeri Lampung 5, no. 6 (2019): 1–9. 
26 Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa, 

“Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan 

Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 2 (2020): 427–44, 

https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444. 
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Istilah Constitutional Law di Inggris memiliki makna yang sama 

dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa dalam hukum tata negara, unsur konstitusi 

memiliki peran yang lebih dominan.27 Dengan demikian, konstitusi 

mencakup aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat 

fundamental dalam membangun sebuah "Negara." Karena sifatnya 

yang mendasar, aturan-aturan tersebut harus memiliki kekuatan 

hukum yang kokoh dan tidak boleh mudah diubah. Dengan kata lain, 

aturan-aturan ini harus mampu bertahan dan tidak boleh disesuaikan 

hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek yang bersifat 

sementara. 

Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, yang berkaitan 

dengan kata jus atau ius, yang berarti "hukum" atau "prinsip." Istilah 

ini memiliki padanan dalam beberapa bahasa, seperti Constitutional 

Law dalam bahasa Inggris, Verfassungsrecht dalam bahasa Jerman, 

Droit Constitutionnel dalam bahasa Prancis, Diritto Costituzionale 

dalam bahasa Italia, dan Grondwet dalam bahasa Belanda. Dalam 

bahasa Inggris, istilah constitution digunakan secara umum, sementara 

bahasa Belanda membedakan antara constitutie dan grondwet, 

sedangkan dalam bahasa Jerman, perbedaannya terletak pada istilah 

 
27 Konstitusi D A N Konstitusionalisme and A Pengertian Konstitusi, “Bab 1 

Konstitusi Dan Konstitusionalisme,” 2005, 1–62. 
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verfassung dan grundgesetz.28 Dalam terminologi hukum, terdapat 

perbedaan antara grundrecht dan grundgesetz dalam bahasa Jerman, 

sebagaimana halnya antara grondrecht dan grondwet dalam bahasa 

Belanda. Demikian pula, dalam bahasa Prancis dibedakan antara Droit 

Constitutionnel dan Loi Constitutionnelle. Istilah pertama mengacu 

pada konsep konstitusi sebagai prinsip hukum dasar, sedangkan istilah 

kedua merujuk pada undang-undang dasar dalam bentuk dokumen 

tertulis yang memuat ketentuan hukum yang berlaku. 

 Dalam konteks pengertian konstitusi sebagai undang-undang 

dasar, Belanda awalnya menggunakan istilah staatsregeling. Namun, 

sejak tahun 1813, istilah tersebut digantikan oleh grondwet, yang 

hingga kini digunakan untuk merujuk pada undang-undang dasar 

dalam sistem hukum Belanda. Dalam kamus Oxford, konstitusi dapat 

diartikan sebagai berikut: 

1) Konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang 

dipraktikan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. 

2)  Konstitusi tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta 

komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

pemerintahan daerah (local government), tetapi juga mekanism 

hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga 

negara.  

 
28 Alim Cahyono et al., “Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan 

Daerah (Suatu Analisis Evaluatif),” Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 2, 

no. 2 (2022): 34–49, https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194. 



35 

 

Adapun beberapa pengertian konstitusi menurut pendapat para 

ahli sebagai berikut:  

1) Yusril Ihza Mahendra , mengemukakan secara teoritis, konstitusi 

dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik 

dan konstitusi social. Konstitusi politik semata-mata merupakan 

sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang 

mengandung norma-norma dasar dalam penyelengaraan Negara, 

hubungan antara rakyat dan Negara, hubungan antara rakyat dan 

Negara, lembagalembaga Negara, dan sebagainya. 

2) Margarito kamis, konsep konstitusionalisme dimengerti sebagai 

proses yang meliputi aspek-aspek sejarah dan kultur interpretasi 

atas teks, meliputi pula konteks keberlakuan teks itu sendiri. 

Konstitusionalisme dalam konteks ini dapat diinterpretasi sebagai 

sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi 

sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya 

interpretasi atas ketentuanketentuan konstitusi, termasuk di 

dalamnya praktik dan harapan-harapan terhadap pemerintah.29 

3) M.Solly Lubis, konstitusi berasal dari consituer (bahasa Perancis), 

yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, 

yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara, atau menyusun 

dan menyatakan suatu Negara. 

 
29 M. Yasin Al-Arif, “Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca 

Amandemen Undang Undang Dasar 1945,” Pandecta 12, no. 2 (2017): 179. 
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4) Sri Soemantri Martosoewignjo, membagi konstitusi dalam dua 

pengertian. Dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem 

ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan 

peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. 

Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan 

badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa 

usages, understanding, customs, or conventions. Dalam arti 

sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang 

dasar.30 

5) K. C. Wheare, konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada 

seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang 

seacara keseluruhan akan menggambarkan sistem 

ketataneagaraannya.31 

Secara umum, konstitusi mencakup seluruh sistem ketatanegaraan 

yang terdiri dari kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan 

menjalankan pemerintahan suatu negara. Konstitusi dapat berupa 

hukum dasar tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar, 

tetapi juga bisa tidak tertulis. Beberapa negara, seperti Kerajaan 

Inggris, memiliki sistem konstitusional meskipun tidak memiliki 

dokumen Undang-Undang Dasar tertulis. Oleh karena itu, konstitusi 

lebih tepat dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis dan tidak 

 
30 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,” Pengertian 

Konstitusi 6, no. 3 (2020): 5–12. 
31 R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tatanegara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 

hlm 17. 
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tertulis yang menetapkan kewajiban, wewenang, dan fungsi lembaga 

pemerintah, mengatur hubungan antar lembaga, serta mendefinisikan 

hubungan antara negara dan warga negara. Berdasarkan hal ini, 

konstitusi dapat dimaknai dalam arti sempit maupun luas. 

Konstitusi dalam arti sempit merujuk pada dokumen atau 

kumpulan dokumen yang memuat aturan-aturan dasar dalam 

penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam arti luas, konstitusi 

mencakup seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 

yang mengatur pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan lembaga-

lembaga negara. Seperti UUD dan Perubahan UUD, UU, TAP 

MPR/S, dan Perpu. (Kedudukan TAP MPR/S menurut UU No. 

12/2011 berada di bawah UUD tetapi di atas UU), Peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Pelaksana UU lainnya (secondary 

legislation or executive acts of regulation based on legislative 

delegation of rule-making power), Peraturan Presiden dan Peraturan 

Pelaksana lainnya (thirtiery legislation or executive acts of regulation 

based on legislative sub-delegation of rule-making power) dan 

Peraturan Menteri dan pejabat politik pembentuk peraturan terendah 

di tingkat pusat dan Peraturan Daerah Provinsi sebagai peraturan 

daerah tertinggi berdasarkan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Menurut UU 

No. 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Menteri tidak lebih tinggi 
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daripada Peraturan Daerah Provinsi yang langsung berada pada urutan 

hirarkis sesudah Peraturan Presiden).32 

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep yang digunakan 

untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara, pembatasan ini 

diperlukan karena agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. 

Konstitusionalisme merupakan lawan dari absolute power. Pada 

absolute power tidak diterapkan mengenai pembatasan kekuasaan 

negara, sedangkan pada konstitusionalisme diterapkan mengenai 

pembatasan kekuasaan negara. Istilah "konstitusionalitas" mengacu 

pada kesesuaian atau kepatuhan suatu tindakan, peraturan, atau 

undang-undang terhadap konstitusi negara. Indonesia memandang 

suatu konstitusionalitas adalah undang-undang atau tindakan 

pemerintah sering diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK 

memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang 

atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, sebagai 

konstitusi tertinggi negara.33 

Proses pengujian ini dikenal dengan istilah uji materiil (judicial 

review). Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang 

bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat 

dibatalkan seluruhnya atau sebagian. Konstitusionalitas sering kali 

 
32 Tim Penyusun, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan 

Kewarganegaraan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 99. 
33 Tim Penyusun, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan 

Kewarganegaraan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 105. 
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menjadi fokus dalam isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia, kebebasan sipil, dan otonomi daerah, terutama jika ada 

anggapan bahwa undang-undang baru melanggar prinsip-prinsip yang 

dijamin dalam UUD 1945. Sedangkan realita yang terjadi di 

Indonesia, maka seharusnya Negara Indonesia sudah melakukan 

pergeseran dari desentralisasi ke sentralisasi, tidak perlu takut akan 

terulang lagi kejadian pada era-era sebelumnya. Karena Negara 

Indonesia mempunyai hukum dasar yakni Konstitusi, maka sudah 

seharusnya Pemerintahan Pusat maupun Daerah menyandarkan 

segalanya kepada Konstitusi agar terwujud suatu Demokrasi 

Konstitusional. 

2. Hak Konstitusi Dan Konstitusionalitas Dalam Undang-Undang Bagi 

Warga Negara 

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat 

untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis 

dengan segala makna dan fungsinya. Satu hari setelah proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi 

Indonesia yang bersifat revolusioner disahkan pada 18 Agustus 1945 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah 

dokumen yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari hanya 

37 pasal, ketiga materi konstitusi yang diperlukan menurut teori 
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konstitusi telah tercakup dalam Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut.34  

Pada dasarnya, kemungkinan untuk melakukan perubahan atau 

penyesuaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah 

dipertimbangkan oleh para penyusunnya, yang dituangkan dalam 

pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jika 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana untuk mengubah 

UUD melalui pasal 37 UUD 1945, perubahan tersebut harus terlebih 

dahulu diajukan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui referendum, 

sesuai dengan Tap MPR No. I/MPR/1983 Pasal 105-109 jo. Tap No. 

IV/MPR/1983 tentang Referendum. Proses perubahan UUD 1945 

kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda 

sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat 

pada sidang Tahunan MPR tahun 2002, bersamaan dengan 

kesepakatan pembentukan Komisi Konstitusi yang bertugas 

melakukan pengkajian komprehensif mengenai perubahan UUD 1945 

berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan 

Komisi Konstitusi.35 

Hak konstitusi dan konstitusionalitas dalam undang-undang 

bagi warga negara merupakan konsep yang saling terkait dalam 

 
34 Nadia Ayu Febriani and Ryan Muthiara Wasti, “Politik Hukum Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2023): 35–58, 

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483. 
35 Muwahid, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 

AlQānūn 13, no. 2 (Desember 2010): 484. 
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hukum ketatanegaraan Indonesia. Hak konstitusi merujuk pada hak-

hak yang dijamin oleh konstitusi, sementara konstitusionalitas 

berkaitan dengan kesesuaian undang-undang atau kebijakan 

pemerintah dengan konstitusi tersebut.  Hak konstitusi adalah hak 

yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UUD 1945, yang merupakan 

dasar hukum tertinggi di Indonesia. Hak-hak ini diatur dalam berbagai 

pasal di UUD 1945, terutama dalam Bab XA tentang Hak Asasi 

Manusia (Pasal 28A-28J). Konstitusionalitas merujuk pada sejauh 

mana undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang 

dibuat oleh pemerintah sejalan dengan UUD 1945. Pengujian 

konstitusionalitas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 

proses uji materiil (judicial review). Dalam konteks ini, warga negara 

memiliki hak untuk mengajukan uji materiil ke MK jika merasa 

bahwa suatu undang-undang merugikan hak-hak konstitusionalnya. 

Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam menjaga 

agar undang-undang tetap sesuai dengan UUD 1945. Mekanisme uji 

materiil ini menjadi alat bagi warga negara untuk menantang 

konstitusionalitas undang-undang yang dianggap merugikan hak 

konstitusional mereka. Pengajuan gugatan oleh warga negara atau 

organisasi yang merasa haknya dilanggar. Penilaian oleh MK apakah 

undang-undang tersebut melanggar hak konstitusi yang dijamin oleh 

UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa undang-undang 

bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut atau 
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bagian-bagiannya dapat dibatalkan. Jika suatu undang-undang 

dinyatakan inkonstitusional oleh MK, maka Undang-undang tersebut 

tidak lagi berlaku secara keseluruhan atau sebagian. Pemerintah dan 

lembaga legislatif mungkin perlu merevisi undang-undang tersebut 

agar sesuai dengan konstitusi. Warga negara yang dirugikan oleh 

undang-undang yang dibatalkan atau direvisi dapat memperoleh 

perlindungan lebih lanjut. 

Walaupun hak konstitusi dijamin oleh UUD 1945, ada batasan 

yang dapat diterapkan oleh negara. Misalnya, hak atas kebebasan 

berpendapat dan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk 

menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Pasal 28J UUD 

1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak-haknya, warga negara 

wajib menghormati hak-hak orang lain, hukum, moral, ketertiban 

umum, dan kepentingan negara. Meskipun UUD 1945 memberikan 

perlindungan yang luas bagi hak-hak warga negara, pelaksanaan hak 

tersebut sering kali tergantung pada implementasi undang-undang 

yang dibuat oleh pemerintah.36  

Hak konstitusi memberikan dasar bagi kebebasan dan 

perlindungan warga negara di berbagai bidang kehidupan, sementara 

konstitusionalitas undang-undang memastikan bahwa setiap peraturan 

yang dibuat oleh negara tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh 

 
36 Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, “Dinamika Perlindungan Hak 

Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di 

Mahkamah Konstitusi,” Mulawarman Law Review 7, no. 1 (2022): 49–70, 

https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780. 
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UUD 1945. Mekanisme uji materiil oleh MK adalah salah satu cara 

penting bagi warga negara untuk menegakkan hak konstitusional 

mereka jika dirugikan oleh undang-undang yang dianggap 

bertentangan dengan konstitusi. 

3. Konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia 

Tentang Pencemaran Nama Baik 

Paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya 

konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggaraan negara. 

Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law (supremasi 

hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintah. 

Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa 

aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah 

yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konstitusionalisme mengemban 

the limited state (negara terbatas) agar penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan 

serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi Pada prinsipnya 

paham konstitusionalisme adalh menyangkut prinsip pembatasan 

kekuasaan.37  

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling terkait, 

yaitu: pertama, hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan 

kedua, hubungan antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga 

pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi umumnya mencakup 

 
37 Hanafi Amrani, Politik Pembaruan Hukum Pidana, 2019. 
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tiga hal utama, yaitu: menentukan batasan kekuasaan bagi organ-

organ negara, mengatur hubungan antar lembaga negara yang satu 

dengan lainnya, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-

lembaga negara dengan warga negara. 

Konstitusionalitas undang-undang tentang pencemaran nama baik 

di Indonesia adalah isu yang telah menjadi perdebatan panjang, 

terutama terkait dengan ketegangan antara kebebasan berekspresi 

yang dijamin oleh konstitusi dan perlindungan terhadap kehormatan 

atau reputasi individu. Beberapa undang-undang yang relevan dalam 

hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Kedua undang-undang ini sering diuji konstitusionalitasnya karena 

dikhawatirkan membatasi hak-hak warga negara yang dijamin oleh 

UUD 1945.38 

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, terutama dalam 

Pasal 310 dan Pasal 311. Dalam aturan ini, pencemaran nama baik 

dipidana jika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, 

hukum pidana ini memiliki beberapa perdebatan dalam hal 

konstitusionalitas. Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan warga 

negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Akan tetapi, 

penerapan pasal pencemaran nama baik di KUHP kadang-kadang 

 
38 Suyanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu 

Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat,” Jurnal Ilmiah WIDYA 1 

(2013). 
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dianggap membatasi hak ini, karena seseorang bisa dipidana hanya 

karena mengungkapkan kritik atau pendapat yang dianggap 

menyinggung orang lain. Pasal 310 KUHP meskipun KUHP 

memungkinkan "pengecualian" jika pernyataan dianggap sebagai 

bentuk kritik untuk kepentingan publik, pengecualian ini sering kali 

tidak jelas dalam praktik, sehingga konstitusionalitas penerapannya 

sering dipersoalkan. 

UU ITE menjadi salah satu undang-undang yang paling banyak 

diuji terkait konstitusionalitasnya, terutama pasal-pasal tentang 

pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa 

seseorang bisa dikenakan pidana jika menyebarkan informasi 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama 

baik. Pasal 27 ayat (3) dianggap terlalu luas dalam mengatur 

pencemaran nama baik, sehingga membuka ruang bagi penegakan 

hukum yang tidak konsisten dan dapat digunakan untuk membungkam 

kritik terhadap pejabat publik atau lembaga. Ancaman terhadap 

Kebebasan Berpendapat Penggunaan UU ITE untuk menuntut 

seseorang yang mengkritik pejabat publik sering dianggap 

bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh 

Pasal 28E UUD 1945. Banyak pihak menilai pasal ini telah 

menimbulkan efek jera (chilling effect) bagi warga negara yang ingin 

menyuarakan pendapat mereka secara kritis, terutama di media sosial. 

Beberapa kali, ketentuan dalam UU ITE dan KUHP tentang 
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pencemaran nama baik telah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah 

Konstitusi (MK). Sebagian besar gugatan yang diajukan adalah 

tentang bagaimana undang-undang ini sering kali melanggar hak 

kebebasan berpendapat dan hak atas privasi, yang merupakan hak-hak 

dasar dalam UUD 1945.39 

MK pernah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan 

berpendapat memang harus dijamin, tetapi tidak boleh merugikan hak 

orang lain seperti hak atas kehormatan dan reputasi. Dengan kata lain, 

kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Dalam uji materi 

terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, MK mempertahankan 

konstitusionalitas pasal tersebut, tetapi menekankan bahwa pasal ini 

harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh disalahgunakan 

untuk membungkam kritik yang sah. Secara konstitusional, hak atas 

kebebasan berpendapat dan berekspresi memang dijamin oleh UUD 

1945 (Pasal 28E). Namun, Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa hak-

hak ini dapat dibatasi demi menghormati hak orang lain, moral, 

ketertiban umum, atau kepentingan negara. Dalam hal pencemaran 

nama baik, pembatasan ini digunakan untuk melindungi kehormatan 

dan reputasi orang lain. 

Meski pencemaran nama baik diatur dalam undang-undang dan 

dijaga konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, ada beberapa 

 
39 Vendhika Argya Jiwangga and Vendhika Argya Jiwangga, “Penerapan Ketentuan 

Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim,” Recidive : Jurnal Hukum 

Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 12, no. 1 (2023): 1, 

https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891. 
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tantangan dalam implementasi di lapangan. Penyalahgunaan Pasal 

Pencemaran Nama Baik: Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, 

terutama dalam UU ITE, sering digunakan oleh pejabat atau pihak 

tertentu untuk membungkam kritik. Ini seringkali menimbulkan 

anggapan bahwa undang-undang ini melanggar hak konstitusional atas 

kebebasan berpendapat. Banyak aktivis, jurnalis, atau warga negara 

biasa merasa takut untuk menyuarakan pendapat atau kritik di ruang 

publik karena khawatir dituntut dengan pasal pencemaran nama baik, 

terutama melalui UU ITE. Karena banyaknya kritik dan perdebatan 

tentang konstitusionalitas UU ITE terkait pencemaran nama baik, 

pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk merevisi 

undang-undang ini, dengan tujuan agar lebih seimbang antara 

melindungi kehormatan individu dan menjamin hak kebebasan 

berpendapat. 

Sementara itu, revisi KUHP yang baru (KUHP 2023) juga telah 

mencantumkan ketentuan tentang pencemaran nama baik, tetapi 

dengan beberapa modifikasi untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap kebebasan berpendapat40. Namun, masih ada kekhawatiran 

bahwa undang-undang baru ini tetap berpotensi disalahgunakan. 

Konstitusionalitas undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia 

adalah persoalan kompleks yang menyangkut keseimbangan antara 

perlindungan hak asasi manusia (khususnya kebebasan berekspresi) 

 
40 Widati Wulandari et al., “Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap 

Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana,” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 

(2022): 480, https://doi.org/10.31078/jk1831. 
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dan perlindungan kehormatan individu. Mahkamah Konstitusi terus 

memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini, tetapi 

implementasi di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pasal-pasal 

pencemaran nama baik dapat disalahgunakan untuk membatasi 

kebebasan berpendapat. 

B. Pidana Pencemaran Nama Baik 

1. Definisi Pidana Dan Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 

dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 

dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti 

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia 

membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah 

istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 

ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 

istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang 

berkaitan dengan hukum pidana.41  

Sedangkan pemidanaan (punishment) merujuk pada upaya untuk 

menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan kembali 

menjadi warga masyarakat yang baik. Tujuan pemidanaan mencakup 

kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai moral, 

 
41 Failin Alin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana Indonesia,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (2017): 14, 

https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6. 
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sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang 

aman, tertib, dan damai.42 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap 

penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum 

pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat, baik 

secara lisan maupun tulisan, merupakan hak semua rakyat Indonesia. 

Sebagai negara yang menjunjung kedaulatan rakyat dan berdasarkan 

hukum (rechstaat), bukan kekuasaan semata (machstaat), Indonesia 

mengakui bahwa kebebasan berekspresi, termasuk kemerdekaan pers, 

adalah hak fundamental yang harus dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. Kebebasan berbicara menjadi landasan penting bagi 

tegaknya pilar demokrasi, karena tanpa kebebasan tersebut, 

masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan atau mengkritisi 

pemerintah. Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik termasuk 

dalam kategori perbuatan melawan hukum.  

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan 

melawan hukum ini bervariasi, seperti "pencemaran nama baik" atau 

"penghinaan." Penentuan apakah suatu tindakan termasuk dalam 

kategori tersebut sering kali tidak jelas karena melibatkan berbagai 

faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam kasus pencemaran nama 

baik atau penghinaan, yang dilindungi adalah kewajiban setiap 

 
42 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak,( Djambatan, Jakarta, 2000), hlm 

200. 
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individu untuk menghormati kehormatan dan reputasi orang lain di 

mata masyarakat, terlepas dari apakah orang tersebut pernah 

melakukan kejahatan berat sekalipun.43  

Kehormatan dan nama baik memiliki kaitan erat dalam konteks 

pencemaran nama baik. Kehormatan merujuk pada perasaan dihargai 

seseorang dalam pandangan masyarakat, di mana setiap individu 

memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang 

terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan tindakan yang, 

menurut norma umum, dianggap merendahkan martabat seseorang. 

Ukuran tentang rasa hormat dan tindakan yang menyerang 

kehormatan ditentukan oleh nilai-nilai sosial dalam lingkungan tempat 

kejadian tersebut berlangsung. Nama baik mengacu pada penilaian 

positif tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang 

moral. Nama baik dilihat dari persepsi masyarakat terhadap moralitas 

dan karakter seseorang. Oleh karena itu, ukuran nama baik ditentukan 

berdasarkan standar moral yang berlaku di masyarakat tertentu, 

dengan mempertimbangkan konteks dan situasi tempat tindakan 

tersebut terjadi.  

2. Definisi Delik Pencemaran Nama Baik 

Delik pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang dengan menyerang kehormatan atau nama 

 
43 Jiwangga and Jiwangga, “Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media 

Sosial Dalam Putusan Hakim.” 
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baik orang lain melalui ucapan, tulisan, atau tindakan yang dapat 

merendahkan martabat atau reputasi seseorang di hadapan umum44. 

Delik ini diatur dalam hukum pidana sebagai upaya untuk melindungi 

individu dari penghinaan, fitnah, atau tindakan yang mencemarkan 

nama baik mereka. Elemen Utama Delik Pencemaran Nama Baik: 

1) Perbuatan yang Menyerang Kehormatan atau Reputasi 

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan untuk 

merusak atau mencemarkan nama baik seseorang. Hal ini bisa 

dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui media lain seperti 

media sosial atau media cetak. 

2) Adanya Unsur Publikasi atau Penyebarluasan 

Untuk memenuhi unsur delik pencemaran nama baik, 

tindakan tersebut biasanya harus diketahui oleh pihak lain, tidak 

hanya oleh korban dan pelaku. Artinya, perbuatan tersebut 

dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak ketiga. 

3) Niat Jahat  

Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk 

menghina atau mencemarkan nama baik korban. Jika perbuatan 

dilakukan tanpa niat atau tidak ada maksud untuk merendahkan 

kehormatan korban, unsur pencemaran nama baik mungkin tidak 

terpenuhi. 

4) Akibat yang Ditimbulkan 

 
44 Toar N Palilingan, N Eske, and Hukum Unsrat, “3206-ID-Pencemaran-Nama-Baik-

Dalam-Kuhp-Dan-Menurut-Uu-No-11-Tahun-2008-Tentang-Informas” III, no. 4 (2014): 

112–23. 
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Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang 

merugikan kehormatan atau reputasi korban di mata publik. Jika 

reputasi atau martabat korban tidak terganggu, sulit untuk 

menganggap perbuatan tersebut sebagai pencemaran nama baik. 

Delik pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang 

melibatkan penghinaan atau penyerangan terhadap reputasi seseorang 

melalui ucapan atau tindakan yang merusak citranya di mata 

masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang 

berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Menyerang kehormatan 

seseorang dapat menyebabkan nama baiknya tercemar, begitu pula 

sebaliknya. Oleh karena itu, tindakan yang merusak salah satu dari 

keduanya sudah cukup untuk menuduh seseorang melakukan 

penghinaan, karena dampaknya mencakup kedua aspek tersebut. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama 

Baik 

Pencemaran nama baik, yang sering disebut juga sebagai 

penghinaan, merupakan tindakan yang menyerang nama baik dan 

kehormatan seseorang di luar konteks seksual, sehingga orang tersebut 

merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang 

berbeda namun saling terkait. Menyerang kehormatan seseorang dapat 

mencemarkan nama baiknya, dan sebaliknya, merusak nama baik 

seseorang juga dapat memengaruhi kehormatannya. Keterkaitan ini 
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membuat pelanggaran terhadap salah satu dari keduanya dianggap 

sebagai bentuk penghinaan.45 Oleh sebab itu, menyerang salah satu 

diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan 

untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan46. 

Delik pencemaran nama baik diatur dalam: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): 

a. Pasal 310 KUHP  

Pasal 310 KUHP mengatur tentang tindak pidana 

pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara lisan 

maupun tulisan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi 

kehormatan dan nama baik seseorang dari tindakan yang 

dapat merusak reputasinya di mata publik. Inti dari pasal ini 

adalah memberikan perlindungan hukum terhadap individu 

yang mengalami pencemaran nama baik oleh pihak lain, baik 

melalui pernyataan verbal maupun tulisan yang bersifat 

merugikan.47 

• Pasal 310 ayat (1): 

 
45 Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” Jurnal Konstitusi 7, no. 6 (2016): 

119, https://doi.org/10.31078/jk765. 
46 Hadziqotun Nahdliyah, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media 

Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn,” Jurnal 

Independent 6, no. 2 (2019): 125, https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82. 
47 Ika Shinta Utami Nur Agustin and Tomy Michael, “Pencemaran Nama Baik Oleh 

Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 4 (2022): 26–37, 

https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/354. 
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Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, 

dengan maksud yang nyata supaya hal itu diketahui 

umum, dihukum karena pencemaran, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling 

banyak Rp 4.500. 

Jika seseorang secara sengaja membuat pernyataan 

atau tuduhan yang menjelekkan nama atau reputasi orang 

lain di depan publik, maka orang tersebut dapat dikenai 

pidana. 

• Pasal 310 ayat (2): 

Jika perbuatan itu dilakukan dengan tulisan atau 

gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau 

ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 

4.500. 

Apabila pencemaran tersebut dilakukan melalui 

media tertulis seperti surat, artikel, atau gambar yang 

disebarluaskan atau ditunjukkan kepada publik, pelaku 

akan dikenakan hukuman yang lebih berat. 

• Pasal 310 ayat (3): 
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Tidak termasuk pencemaran atau pencemaran 

tertulis jika perbuatan tersebut jelas dilakukan demi 

kepentingan umum atau terpaksa membela diri. 

Ada pengecualian dalam pencemaran nama baik jika 

pelaku dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut 

dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk 

pembelaan diri yang sah.48 

b. Pasal 311 KUHP mengatur pencemaran nama baik dengan 

tuduhan palsu atau fitnah. 

Pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik 

yang disertai tuduhan palsu atau fitnah. Ini dianggap sebagai 

bentuk pencemaran nama baik yang lebih berat, karena 

melibatkan tuduhan palsu yang secara langsung merugikan 

kehormatan seseorang. 

• Pasal 311 ayat (1): 

Jika orang yang melakukan kejahatan pencemaran 

atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk 

membuktikan apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat 

membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan 

dengan apa yang diketahuinya, maka ia diancam dengan 

 
48 Undang Nomor et al., “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- 

Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On,” no. 11 (2015): 

601–19. 
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pidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

Jika seseorang membuat tuduhan palsu atau tidak 

benar yang dapat mencemarkan nama baik orang lain, dan 

ia tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, maka orang 

tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang lebih berat 

karena melakukan fitnah. Perbuatan ini dianggap lebih 

serius karena melibatkan kebohongan yang disengaja. 

4. Undang-Undang Tentang Pencemaran Nama Baik 

Cyber Crime adalah tindak pidana yang terjadi di dunia maya, 

mencakup berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi 

dan jaringan internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana ini dalam Pasal 27 

hingga Pasal 37, mencakup berbagai modus kejahatan yang 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu contohnya 

adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, 

yang dianggap sebagai kejahatan karena menggunakan sarana 

elektronik. Permasalahan ini sering muncul akibat rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak dan 

bertanggung jawab.49 

 
49 Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu 

No. 11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Crimen III, no. 4 

(2014): 112–23. 
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Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindakan yang 

menyerang nama baik seseorang dengan menyampaikan pernyataan 

atau ucapan yang merendahkan martabat, harga diri, atau kehormatan 

orang tersebut. Dalam hukum Indonesia, pencemaran nama baik 

secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum pidana 

yang diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan 

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh 

karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE 

harus dipahami dalam konteks penghinaan yang telah ditetapkan 

dalam KUHP. 

Larangan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 

UU ITE bertujuan melindungi hak-hak individu dan institusi. 

Informasi yang dipublikasikan seharusnya memperoleh persetujuan 

dari pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kerugian dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.50 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur berbagai masalah yang 

berkaitan dengan penggunaan internet dan dunia maya. Beberapa 

pasal penting dalam UU ITE yang mengatur larangan di dunia maya, 

 
50 Anna Rahmania Ramadhan, “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Udang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik,” Jurnal IUS 9, 

no. 11 (2015): 601–19. 
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termasuk pencemaran nama baik, adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 

29. 

Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE hanya 

dapat diterapkan apabila semua unsur yang tercantum dalam pasal 

tersebut terpenuhi. Unsur "tanpa hak mendistribusikan" menjadi 

kunci, di mana ada dua unsur yang harus ada, yaitu kesengajaan dan 

mendistribusikan informasi tersebut tanpa izin yang sah. Hal ini 

berarti informasi yang mengandung pencemaran nama baik harus 

disebarluaskan secara sengaja ke banyak orang, bukan hanya terbatas 

kepada kelompok tertentu. 

Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan hukuman yang cukup 

berat, yaitu penjara lebih dari 5 tahun bagi pelaku pencemaran nama 

baik. Namun, jika diterapkan pada kasus tertentu, seperti keluhan dari 

seorang pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, 

ada potensi ketidakseimbangan, di mana hak pasien sebagai konsumen 

untuk menyampaikan pendapat atau keluhan bisa dibatasi. Padahal, 

hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen 

untuk menyampaikan keluhan terhadap layanan yang diterima.51 

 
51 Alicia Lumenta, “Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Menurut KUHP Dan Udang-Undang Nomor 19 Tahun 20216 Tentang ITE,” Kaos GL 

Dergisi 1, no. 9 (2020): 26–30, 

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0A

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505

391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp: 
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Padahal, dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 

UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud 

dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, 

untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama 

Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. selain 

diatur dalam UU ITE, pasal Pencemaran Nama Baik juga terdapat 

dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal mana diatur 

dalam Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran. 

C. Mas}lah}ah 

1. Definisi Mas}lah}ah 

Hukum syara> tidak mungkin terlepas dari mas}lah}ah. Berdasarkan 

hal tersebut, maka para ulama dan mujtahid berusaha keras didalam 

menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash didalam Al-Qur’an dan 

Al-Sunnah dengan beberapa metode yang ditunjukkan oleh para 

sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing 

menjadi mazhab tertentu. Diantara mazhab tersebut terdapat ulama 

mazhab syafi’i diantaranya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali 

merupakan tokoh besar yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu 

pengetahuan Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa Imamaal Ghazali 

merupakan ulama pertama yang menjelaskan konsepmaslahah secara 

gamblang dan lebih menyeluruh dibanding yang kemukakan oleh 

Imam al-Basri, para fukaha dan ahli ushu>l sebelum al-Ghazali dimana 

ia menekankan penggunaan mas}lah}ah dalam kaitannya dengan illah 
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maslahah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang 

berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). 52 

Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat 

dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (maqas}hi>d) yang 

dimaksud oleh penciptaan (kha>lq) dan kebaikan (as-shu>lhu) dari 

ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqas}hi>d). Yang 

dimaksud dengan maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif 

hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya 

memelihara kelima prinsip (ushu>l) ini disebut mas}lah}ah dan setiap 

yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsada>t dan 

menolaknya disebut mas}lah}ah. 

Mas}lah}ah  berasal dari kata s}halah}a yang secara arti kata berarti 

baik lawan dari kata buruk atau rusak. Mas}lah}ah adalah kata masdar 

s}halah}a yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. 

Mas}lah}ah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap 

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik 

atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kerusakan. Teori mas}lah}ah berasal 

dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari 

menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia 

 
52 Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam,” Journal of Chemical 

Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 5. 
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daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. 

Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-

quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih 

menitik beratkan pada prinsip- prinsip menolak kemudaratan dalam 

rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. 

2. Jenis-Jenis Mas}lah}ah 

Dalam hukum Islam, maslahah atau kemaslahatan merujuk pada 

tujuan utama syari >’ah yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan 

menghindari kerugian bagi individu dan masyarakat. Dari segi 

kekuatannya sebagai hujja>h dalam menetapkan hukum, mas}lah}ah ada 

tiga macam,53 yaitu: 

1) Mas}lah}ah Dha>ruriya>h 

Mas}lah}ah Dha>ruriya>h adalah kemaslahatan yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Mas}lah}ah dha>ruriya>h 

adalah salah satu tingkatan maṣlaḥah (kemaslahatan) dalam Maqa>s}id 

al-Syarai>’ah (tujuan-tujuan syariah) yang merujuk pada kemaslahatan 

yang bersifat esensial atau mendesak untuk keberlangsungan hidup 

manusia dan masyarakat. Kemaslahatan ini mencakup hal-hal yang 

sangat fundamental, di mana tanpa adanya perlindungan atau 

pemenuhan terhadap unsur-unsur tersebut, kehidupan manusia akan 

terancam atau menjadi tidak layak.  

 
53 Salma, Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al- Syari’ah, Vol. 10, No. 

2. 2012, hlm. 12.  
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 Kemudian di dalam konsep maqa>s}id al-syari>’ah, mas}lah}ah 

dha>ruriya>h mencakup perlindungan terhadap 5 hal utama yaitu 

Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta  yang biasa disebut juga 

dha>ruriya>h al-khams. Dha>ruriya>h al-khams harus dijaga demi 

tercapainya kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang layak di 

dunia maupun keselamatan di akhirat. Mas}lah}ah dha>ruriya>h 

merupakan kategori kemaslahatan yang sangat penting dan mendesak, 

yang harus dijaga oleh setiap individu dan masyarakat untuk menjaga 

keberlangsungan hidup dan tatanan sosial. Prinsip-prinsip ini sangat 

relevan dalam pembentukan hukum, termasuk hukum pidana, untuk 

memastikan bahwa setiap tindakan yang mengancam unsur-unsur 

esensial kehidupan manusia dapat dicegah atau diatur dengan baik. 

 Contoh penerapan dari mas}lah}ah dha>ruriya>h seperti Hak hidup 

juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan 

ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia 

Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti 

syariat Qis}has}h, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk 

dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi 

manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang 

menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 

Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai 

sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum 
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minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup 

manusia 

2) Mas}lah}ah Hajiya>h 

Mas}lah}ah Hajiya>h adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dha>ruri. Mas}lah}ah 

hajiya>h jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai 

secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. Maslah}ah} 

hajiya>h merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala 

halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek hajiya>t ini tidak akan 

sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya 

sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama 

aspek hajiya>t ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan 

beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam 

menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu’amalat 

dan uqu>bat (pidana).  

 Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini. 

Maslah}ah} hajiya>h adalah tingkatan kedua dalam hierarki mas}lah}ah 

(kemaslahatan) dalam konsep maqa>s}id al-syari>’ah. Maslah}ah} hajiya>h 

merujuk pada kemaslahatan yang tidak bersifat esensial atau 

mendesak seperti maslah}ah} hajiya>h, tetapi berfungsi untuk 

meringankan kesulitan, memperlancar kehidupan, dan memberikan 

kemudahan bagi individu maupun masyarakat. Jika maṣlaḥah ḥājiyah 
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tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan 

menjadi lebih sulit dan kurang nyaman. Tujuan utama dari maslah}ah} 

hajiya>h adalah untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu dan 

memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, konsep ini memberikan kelonggaran dalam hal-hal 

yang diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kemudahan hidup 

manusia.54 

 Maslah}ah} hajiya>h bersifat melengkapi mas}lah}ah dha>ruriya>h . 

Jika mas}lah}ah dha>ruriya>h tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan 

rusak atau terancam, tetapi jika maslah}ah} hajiya>h diabaikan, 

kehidupan menjadi sulit atau penuh kesulitan. Meskipun tidak sesakral 

mas}lah}ah dha>ruriya>h, maslah}ah} hajiya>h penting dalam menjaga 

kualitas hidup yang lebih baik, dengan tetap memperhatikan aturan 

syari >’ah.  

 Maslah}ah} hajiya>h adalah kemaslahatan yang memberikan 

kemudahan dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

mengorbankan prinsip-prinsip mendasar yang terkandung dalam 

mas}lah}ah dha>ruriya>h. Konsep ini menekankan pentingnya 

memberikan kelonggaran dalam syariat Islam agar umat dapat 

menjalani kehidupan mereka dengan lebih mudah dan nyaman, tanpa 

mengalami kesulitan yang tidak perlu. Sedangkan penerapan dari 

mas}lah}ah dha>ruriya>h Misalnya diperbolehkan jual beli saham 

 
54 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan 

Hukum Islam,” Jurnal Justitia 1, no. 04 (2014): 350–60. 
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(pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muza>ra’a >h) dan yang lainnya. 

Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan 

mendasar.55 

3) Mas}lah}ah  Tahs}iniya>h  

 Mas}lah}ah Tahs}iniya>h adalah mas{lah}ah yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga 

tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu 

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi 

hidup manusia. Mas{lah}ah  dalam bentuk tahs}ini ( perbaikan) juga 

berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Mas}lah}ah  tahs}iniya>h 

adalah tingkat kemaslahatan yang paling rendah dalam hierarki 

mas{lah}ah dalam maqa>s}id al-syari>’ah. Mas}lah}ah ini berkaitan dengan 

aspek-aspek perbaikan, keindahan, atau kemuliaan dalam kehidupan 

sehari-hari, dan bertujuan untuk menyempurnakan hidup manusia 

dengan memastikan bahwa tindakan dan perilaku berjalan sesuai 

dengan norma-norma kesopanan, etika, dan moralitas. Meskipun 

maṣlaḥah tahsiniyah tidak esensial seperti mas}lah}ah dha>ruriya>h atau 

berfungsi untuk meringankan kesulitan seperti maslah}ah} hajiya>h, 

maṣlaḥah ini menambah kualitas dan kesempurnaan hidup manusia. 

 Mas}lah}ah  tahs}iniya>h berfokus pada hal-hal yang meningkatkan 

mutu kehidupan, baik secara moral, estetika, maupun spiritual. Ini 

mencakup norma-norma kesopanan, kebersihan, keindahan, dan adab 

 
55 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan 

Hukum Islam,” Jurnal Justitia 1, no. 04 (2014): 350–60. 
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dalam perilaku. Berbeda dengan maṣlaḥah dharuriyah yang 

melindungi hal-hal esensial dan mas}lah}ah h}a>jiyah yang memberikan 

kemudahan, maṣlaḥah tahsiniyah bertujuan untuk memperindah dan 

menyempurnakan tindakan, sehingga kehidupan manusia lebih mulia, 

terhormat, dan teratur. Mas}lah}ah  ini sangat erat kaitannya dengan 

aspek etika, adab (perilaku yang baik), dan estetika (keindahan). 

Banyak aturan syariah yang tergolong dalam maṣlaḥah tahsiniyah 

ditujukan untuk menjaga adab dalam pergaulan dan kehidupan sosial 

agar harmonis dan teratur. 

  Meskipun penting, jika maṣlaḥah tahsiniyah diabaikan, 

kehidupan manusia tetap dapat berjalan, namun mungkin tidak dalam 

kondisi yang ideal atau terhormat. Mas}lah}ah  tahs}iniya>h melengkapi 

maslah}ah} hajiya>h dan dha>ruriya>h. Sementara mas}lah}ah  tahs}iniya>h 

menjaga unsur-unsur esensial kehidupan dan maslah}ah} hajiya>h 

memberikan kemudahan, maṣlaḥah tahsiniyah menyempurnakan dan 

memperindah aspek-aspek kehidupan. Jika maṣlaḥah tahsiniyah tidak 

terpenuhi, tidak akan menyebabkan kerusakan yang fatal, namun 

kehidupan akan kehilangan unsur-unsur estetika dan moralitas yang 

penting.  

 Mas}lah}ah  tahs}iniya>h adalah tingkat kemaslahatan yang 

memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia dengan 

menjaga nilai-nilai etika, estetika, dan moral. Meski tidak bersifat 

esensial atau mendesak, Mas}lah}ah ini penting dalam menciptakan 
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masyarakat yang harmonis, tertib, dan bermoral. Dalam kehidupan 

sehari-hari mas}lah}ah  tahs}iniya>h terwujud dalam tindakan-tindakan 

yang menjaga kesopanan, adab, kebersihan, dan penghormatan 

terhadap orang lain serta lingkungan sekitar.56 Adapun penerapan dari 

mas}lah}ah  tahs}iniya>h misalnya, dianjurkan untuk memakan yang 

bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara 

menghilangkan najis dari badan manusia. 

3. Hubungan Mas}lah}ah Dengan Konstitusionalitas Delik Pencemaran 

Nama Baik 

Mas}lah}ah (kemaslahatan atau kebaikan umum) dan 

konstitusionalitas memiliki hubungan penting dalam konteks delik 

pencemaran nama baik, terutama dalam hukum pidana di Indonesia. 

Keduanya menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan antara 

perlindungan kepentingan individu dan kepentingan umum yang 

dijamin oleh konstitusi. Berikut adalah bagaimana hubungan antara 

maslahah dan konstitusionalitas bekerja dalam konteks delik 

pencemaran nama baik. Maslahah dalam prinsip hukum Islam adalah 

kemaslahatan atau kepentingan yang harus dilindungi demi 

kesejahteraan umum, baik dalam aspek individu maupun masyarakat. 

Dalam hal pencemaran nama baik, ada beberapa elemen yang harus 

dipertimbangkan dari perspektif mas}lah}ah. Dalam Islam, kehormatan 

 
56 H. M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer  ( Jakarta: Gaung Persada Perss, 

2007), hlm. 112.  
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(al-‘ird) adalah salah satu hak dasar yang harus dijaga. Menjaga 

kehormatan individu merupakan bagian dari maslahah, karena 

mencemarkan nama baik dapat merusak reputasi seseorang dan 

berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi individu 

tersebut. Pencegahan Kerusakan Sosial: Pencemaran nama baik, 

terutama jika dilakukan di ruang publik atau media sosial, dapat 

menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas seperti perpecahan, 

fitnah, atau ketidakpercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

hukum yang mengatur pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai 

bagian dari kemaslahatan umum dalam menjaga ketertiban dan 

keharmonisan sosial. 

Pengaturan tentang delik pencemaran nama baik harus berada 

dalam kerangka konstitusi, di mana kebebasan berbicara tidak mutlak, 

dan dapat dibatasi untuk melindungi hak-hak orang lain, seperti 

kehormatan dan reputasi mereka. Mas}lah}ah untuk Perlindungan 

Individu dan Masyarakat: Hukum pencemaran nama baik dapat dilihat 

sebagai upaya untuk mencapai maslahah karena melindungi individu 

dari serangan terhadap kehormatan mereka. Dengan demikian, 

undang-undang ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk 

memberikan kemaslahatan dengan menjaga keseimbangan antara hak 

individu dan kepentingan umum. Delik pencemaran nama baik juga 

harus diuji dalam kerangka konstitusi. Konstitusi memberikan 

perlindungan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga memberikan 
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ruang bagi negara untuk membatasi kebebasan tersebut jika 

diperlukan untuk melindungi hak orang lain, termasuk hak atas 

kehormatan.  

Dalam hal ini, maslahah dan konstitusionalitas bertemu dalam 

menjaga keseimbangan antara hak untuk berekspresi dan hak untuk 

dihormati. Ketika mahkamah konstitusi (MK) melakukan uji materi 

terkait delik pencemaran nama baik, prinsip maslahah dapat 

digunakan untuk menilai apakah hukum tersebut benar-benar 

memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Apakah 

undang-undang tersebut melindungi individu dari pencemaran tanpa 

mengorbankan kebebasan berekspresi yang juga penting bagi 

kemaslahatan umum. Dengan kata lain, hukum pencemaran nama baik 

harus seimbang antara kepentingan menjaga reputasi individu dan hak 

masyarakat untuk mengungkapkan pendapat. 

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks pencemaran 

nama baik juga dapat dibenarkan atas dasar mas}lah}ah, selama 

pembatasan tersebut proporsional dan bertujuan untuk melindungi hak 

orang lain. Misalnya, pembatasan terhadap ujaran kebencian atau 

fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang dianggap sah secara 

konstitusional, karena tujuan pembatasan ini adalah melindungi 

kemaslahatan umum dari potensi konflik sosial. Pada kenyataannya, 

penerapan undang-undang tentang pencemaran nama baik sering kali 

menuai kritik, terutama jika dianggap melanggar kebebasan 
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berekspresi. Dalam banyak kasus, delik pencemaran nama baik 

dianggap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

membungkam kritik atau oposisi. Di sini, konstitusionalitas dan 

maslahah perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum agar tidak 

merugikan kepentingan umum maupun individu secara tidak 

proporsional. 

Hubungan antara mas}lah}ah  dan konstitusionalitas dalam delik 

pencemaran nama baik berakar pada upaya menyeimbangkan antara 

perlindungan hak individu (seperti kehormatan dan nama baik) dan 

kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Penerapan hukum 

yang mengatur pencemaran nama baik harus memperhatikan prinsip 

maslahah untuk memastikan bahwa hukum tersebut memberikan 

kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, 

sekaligus menghormati hak-hak konstitusional individu.
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-

XXI/2023 DALAM KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN 

NAMA BAIK 

A. Identitas Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

78/PUU-XXI/2023 

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang 

dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan 

dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” 

seperti dalam hukum acara perdata. Istilah “permohonan” memang seolah-

olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (ex 

parte atau voluntair), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK 

dapat dikatakan empat diantaranya terdapat pihak termohon. Istilah 

“permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, adalah karena 

nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang 

ditangani MK. Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga 

negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan 

ketatanegaraan.57 

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 

pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian 

 
57 Mahkamah Kontitusi RI, Aspek – Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, 2003. 
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setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, 

serta dibuat 12 rangkap. Di dalam permohonan harus diuraikan secara 

jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. 

Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung 

permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon 

atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. 

Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 

yang diajukan oleh, Haris Azhar sebagai pemphon I, Fatiah Maulidiyanty 

sebagai pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI) yang diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin sebagai 

pemohon III dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito 

dan Ika Ningtyas Unggraini sebagai pemohon IV.58 

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

merupakan pembela hak asasi manusia yang dibuktikan melalui Surat 

Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/K-

PMT/VII/2022 (vide Bukti P-5). Selian itu Pemohon I bekerja sebagai 

Advokat pada Kantor Hukum dan pendiri sekaligus Dewan Pengawas 

pada Yayasan citta Lokataru, sebuah organisasi non pemerintah di 

Indonesia yang didirikan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. 

Selain bekerja di lembaga non pemerintah di Indonesia, Pemohon I juga 

melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan pemajuan dan 

mempromosikan hak asasi manusia seperti membuat kanal di media sosial, 

 
58 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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di berbagai platform yang memuat konten atau materi-materi dengan tema 

hak asasi manusia, hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme dengan mengundang narasumber yang berlatarbelakang 

akademisi, kelompok rentan, kelompok marjinal, hingga masyarakat pada 

umumnya untuk berbicara di kanal yang disediakan oleh Pemohon I.59 

Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

merupakan Pembela Hak Asasi Manusia yang dibuktikan melalui Surat 

Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/K-

PMT/VII/2022 (vide Bukti P-5) memiliki perhatian dan pengetahuan 

terhadap isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pertanahan dan keamanan 

hingga reformasi sektor keamanan. Pemohon II bekerja pada Komisi 

Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (“KontraS”), sebuah 

lembaga non pemerintahan yang memiliki konsentrasi dalam 

memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan 

mengembangkan sistem dan kehidupan bernegara dengan supremasi sipil 

serta jauh dari politik yang memiliki pendekatan kekerasan. Di mana pada 

sepanjang bekerja di KontraS tersebut Pemohon II pernah menjabat 

sebagai Kepala Divisi hingga Koordinator.60 

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Badan Hukum 

Privat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena adanya 

 
59 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
60 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 



73 

 

hubungan sebab akibat (causa verband) antara berlakunya ketentuan pasal 

dalam undang-undang yang diuji dengan aktifitas, kegiatan, dan kerja-

kerja dari Pemohon III dan Pemohon IV.  

B. Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang 

Pencemaran Nama Baik Dan Undang-Undang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

78/PUU-XXI/2023 

Secara khusus pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi kewenangan 

MA dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dalam Pasal 24A 

UUD 1945 sebagai hasil perubahan dipertahankan sebagai kewenangan 

Mahkamah Agung, sedang pengaturan pengujian undang-undang terhadap 

UUD 1945, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Tampaknya pengaturan yang terpisah ini antara MA dan MK, 

sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah yang menjadi 

alasan Pembaharu UUD 1945 untuk melakukan pemisahan ini.61  

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah 

satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 

angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

 
61 Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan 

Praktik,” Jurnal Konstitusi 8, no. 6 (2016): 849, https://doi.org/10.31078/jk861. 
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Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan persetujuan bersama Presiden.” 62  

Judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-

XXI/2023 pengajuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan 

UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.63 

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap 

ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal 

dalam UU No. 1 Tahun 1946, KUHP dan UU ITE yang dipandang telah 

melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang 

dijamin dalam UUD 1945.  

Bahwa selain melanggar hak-hak Para Pemohon yang dijamin dan 

dilindungi oleh UUD 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya 

juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi 

 
62 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

2010. 
63 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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karena digunakan untuk membungkam, menghentikan, dan 

mengkriminalisasi kritik, pendapat dan keyakinan seseorang.64 

C. Pokok Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

78/PUU-XXI/2023 

Pokok permohon dalam legal standing Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 

15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) 

juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE Melanggar Hak atas jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum serat perlakuan yang sama di depan 

hukum dan Hak atas Rasa Aman dan Terbebas dari Ketakutan untuk 

Berbuat yang merupakan Hak Asasinya Sehingga Bertentangan Dengan 

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.65 

Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan 

pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; 

(2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. menjelaskan asas 

legalitas adalah suatu asas fundamental dalam suatu proses kriminalisasi 

yang memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, yang bertujuan 

untuk memastikan agar negara tidak secara sewenang-wenang menentukan 

suatu perbuatan warga Negara sebagai perbuatan pidana sehingga dapat 

dihukum. Adapun asas tersebut secara tersirat tertuang dalam ketentuan 

 
64 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
65 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

2010. 
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Pasal 1 KUHP yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 

1946. 

Legal standing Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 KUHP Bahwa 

Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 berbunyi: “Barang siapa, dengan menyiarkan 

berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran 

dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya 

sepuluh tahun.” Dari rumusan delik ini terdapat setidak-tidaknya 3 unsur 

tindak pidana (bestanddeel delict) yaitu: 1. Barang siapa; 2. dengan 

menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong; 3. dengan sengaja 

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.66 

Bahwa sehubungan dengan unsur “dengan sengaja menerbitkan 

keonaran di kalangan rakyat” ditinjau dari asas lex certa, penjelasan Pasal 

14 dalam UU 1 Tahun 1946 hanya menjelaskan Keonaran sebagai, 

“...lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk 

yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.” 

Penjelasan tersebut tidak menjelaskan jangkauan keonaran maupun 

penduduk mana saja yang dapat dikategorikan terdampak keonaran. 

Sedangkan, frasa “Keonaran” dijelaskan sebagai “Keonaran adalah lebih 

hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang 

tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.” Namun, 

penjelasan mengenai keonaran di atas, dipisahkan dari frasa “dengan 

sengaja” yang mengacu pada mens rea, serta frasa “menerbitkan” yang 

 
66 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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mengacu pada actus reus pelaku. Dampaknya, pembuktian tidak dilakukan 

dengan menguji kausalitas unsur tersebut dengan dampak berupa keonaran 

yang terjadi secara sungguh-sungguh. Dalam praktik, unsur ini kerap 

dianalogikan secara simplistis dengan dampak dalam dunia maya.67 

Bahwa selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU 1 Tahun 1946 yang 

berbunyi: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan 

pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, 

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu 

adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.” 

Bahwa pada dasarnya unsur-unsur dalam Pasal ini hampir sama dengan 

Pasal 14 namun terdapat perbedaan pada kata “dapat” dan frasa 

“Sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu 

adalah bohong.” Analisis Para Pemohon terkait unsur-unsur yang sama 

dengan dengan Pasal 14 berlaku pula terhadap Pasal ini. Selanjutnya, jika 

dinilai dari asas lex certa unsur “sedangkan ia patut menyangka bahwa 

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.”  

Tidak dirumuskan dengan jelas karena benar tidaknya suatu berita 

atau pemberitahuan hanya dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait. Terlebih, 

pesatnya arus informasi di era digital membuat sengkarut arus berita yang 

beredar di masyarakat. Sementara itu frasa “dapat” adalah juga sangat 

subjektif karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa suatu perbuatan 

dapat atau tidak menyebabkan suatu keonaran, adalah hal yang terlalu 

 
67 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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lebar dan multitafsir untuk membuktikan suatu akibat berupa “keonaran” 

adalah disebabkan oleh suatu “berita” yang di“siar”kan oleh seseorang.68 

Bahwa begitu pula dengan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang 

berbunyi: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar 

yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-

tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah 

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman 

penjara setinggi-tingginya dua tahun.” Bahwa pasal ini terdapat perbedaan 

dengan Pasal 14 yaitu pada unsur “kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihan atau yang tidak lengkap”. Penjelasan mengenai kabar yang 

tidak pasti atau kabar berlebihan hanya dijelaskan sebagai “...kabar angin" 

(kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau 

dikurangi.”  

Penjelasan seperti ini tidak menguraikan gradasi atau tingkat 

keakuratan yang dimaksud sehingga bertentangan dengan asas lex certa. 

Terkait unsur “sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat 

menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan 

keonaran dikalangan rakyat” unsur ini juga bertentangan dengan lex sticta 

karena tidak dengan jelas merumuskan apakah pidana ini termasuk dolus 

atau culpa. Selain itu, Tidaklah tepat untuk membebankan secara sama rata 

kepada warga negara yang kemampuan verifikasi faktanya berbeda-beda 

 
68 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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untuk menilai akurasi suatu informasi yang kemudian jika terdapat 

kekeliruan mendapatkan ganjaran pemidanaan.69 

Bahwa selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang 

juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas 

persamaan atau kesamaan. Asas kesamaan bertujuan untuk merombak 

sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan 

tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, 

tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Bahwa untuk dapat 

mengukur kesesuaian UU No. 1 Tahun 1946 khususnya Pasal 14 dan Pasal 

15, dengan asas kesamaan, perlu dikaitkan dengan asasasas kriminalisasi 

yang lain, yakni asas legalitas dan asas subsidiaritas.70 

Bahwa Unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 ayat (1) 

KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan 

yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya tidak ada 

kepastian hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Unsur “kehormatan 

atau nama baik” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku relatif dan 

subjektif. Sebagai contoh: ada orang yang malu dan merasa terhina jika 

dibilang “Lord”. Tetapi ada juga sebagian orang lain yang menilai sebutan 

“Lord" merupakan kata yang tidak bermakna signifikan. Sehingga 

 
69 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
70 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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menurut Para Pemohon ukuran frasa kehormatan atau nama baik” menjadi 

subjektif, jauh dari kepastian hukum yang adil. 

Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang lemah tidak 

mengatur kriteria mana saja yang termasuk pencemaran kehormatan atau 

nama baik. Implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka 

tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Bahwa keberadaan Pasal 310 

ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE 

tidak secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hal ini 

dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal a quo hanya sebatas larangan 

(perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak-hak yang dapat 

dimiliki (dijalankan) tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan a quo. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal a quo hanya 

mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, bukan 

haknya.71 

Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari 

pembatasan itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara 

untuk melindungi dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak 

konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 

ayat (1) KUHP merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal 

 
71 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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tersebut, dapat dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.72 

Bahwa Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 

27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE menurut SKB, harus merujuk 

dan tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokoknya dalam Pasal 310 

dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik 

menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar 

diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh 

seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). 

Dalam KUHP diatur bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran 

atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 

dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan 

fitnah. 

Bahwa pengaturan mengenai SKB terhadap keberlakuan UU ITE yang 

bersifat tidak jelas (lex certa) dan tidak tegas (lex stricta) khususnya pada 

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menurut Para Pemohon 

hanya merupakan bentuk ketidak tegasan pembentuk undang-undang. 

Namun demikian, SKB yang secara yuridis tidak berkekuatan hukum 

mengikat dan dalam penerapannya tidak diterapkan oleh aparat penegak 
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hukum, mengakibatkan banyak masyarakat yang tetap dikriminalisasi 

dan/atau didakwa di muka persidangan.73 

Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) 

KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tidak Sesuai dengan Prinsip 

Pembatasan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 

(2 ) UUD 1945 sehingga Keberadaannya Mengekang, Mengancam, dan 

Bertentangan dan Hak atas Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan 

Kebebasan Berekspresi, Hak Mencari dan Menerima Informasi, Hak 

Menyatakan Pikiran Sesuai dengan Hati Nurani Warga Negara, Hak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat yang merupakan hak asasinya, dan hak untuk terbebas dari 

perlakuan yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28, 

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) UUD 

1945, Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.74 

Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu 

aspek penting bagi negara demokrasi. Negara yang mendaku diri sebagai 

negara Demokratis, wajib menjamin penghormatan dan perlindungan 

terhadap kebebasan salah satunya adalah mengemukakan pendapat. Pasal 

14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Bahwa keberlakuan Pasal 14 dan 

Pasal 15 UU KUHP telah bertentangan dengan prinsip kebebasan 

berpendapat, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
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masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 

28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.75 

Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pembatasan hak 

asasi manusia, maka keberadaan Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hak sebagaimana tercantum pada 

Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat 

(1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 

27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Bahwa dalam menjalankan 

hak-hak dan kebebasan-kebebasan berekpsresi setiap orang harus tunduk 

terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam 

hal ini batasan-batasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 310 

ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengaturan 

mengenai pengakuan dan penghormatan kebebasan berekpsresi diatur 

dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Selengkapnya berbunyi: 

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap 

orang harus hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh 

undangundang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan 

kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat 

yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum 

dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Bahwa selanjutnya secara khusus menyangkut batasan hak kebebasan 

berekspresi, apa yang dijabarkan dalam Pasal 29 UDHR ini dijabarkan 

lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa:76 
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Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini 

menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya 

dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat 

dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) 

Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi 

keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral 

umum. 

Bahwa standar norma pembatasan di atas juga tidak diterapkan dalam 

rumusan norma pada Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE 

namun hanya diatur melalui kesepakatan bersama atau SKB yang dibuat 

dan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Sehingga Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Juncto 

Pasal 45 ayat (1) UU ITE melanggar kebebasan berpendapat sehingga 

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), 

Pasal 28F UUD 1945.77 

Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Hak Ikut 

serta dalam Pembelaan Negara, Membangun Masyarakat, Bangsa dan 

Negara, Hak Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani, dan Penghormatan 

terhadap Hak Asasi Manusia sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat 

(3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) 

dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Bahwa pemerintah memiliki 

tanggung jawab yang termuat secara eksplisit di dalam Pasal 28I ayat (4) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan 

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
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terutama pemerintah.” Oleh karena itu, kebebasan menyatakan pendapat 

dalam partisipasi publik yang bermakna menjadi tanggung jawab 

pemerintah untuk memenuhi dan melindunginya. 

Bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 memberikan kerangka dan arah 

yang jelas terkait dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati 

hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pasal 15 UU KUHP tidak memenuhi asas 

kepastian hukum terkait dengan indikator yang digunakan dalam melihat 

sejauh apa kabar atau informasi yang dapat mengakibatkan keonaran di 

kalangan rakyat. Pasal a quo menjadi sebuah ketentuan multitafsir yang 

hanya akan digunakan untuk mempidanakan pihak-pihak tertentu. 

Bahwa selain bertentangan dengan semangat demokratisasi dan 

perlindungan HAM yang terdapat pada UUD 1945, ketentuan pada Pasal 

14 dan Pasal 15 UU KUHP juga telah dianulir oleh subtansi yang terdapat 

dalam beberapa undang-undang serta produk hukum lainnya yang lahir 

pasca reformasi pada tahun 1998. Seperti Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Diratifikasi melalui 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), dan UndangUndang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.78 
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Bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan 

penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk hak dan tanggung 

jawab masyarakat yang diimplementasikan melalui partisipasi publik yang 

bermakna. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 

28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pendapat 

dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara 

negara seharusnya tidak dapat dibatasi secara serampangan, hal tersebut 

berdasarkan pada semangat demokratisasi pasca amandemen UUD 1945. 

Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pembatasan dalam 

menjalankan hak dan kebebasan bagi setiap orang sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis. Namun, perlu untuk dipahami bahwa 

pembatasan tersebut tidak hadir untuk mencabut keseluruhan hak 

masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada 

penyelenggara. Melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa 

pembatasan tersebut juga berlaku kepada pemerintah agar tidak 

mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dapat menyesatkan 

masyarakat.79 

Lebih lengkap pasal ini menyatakan, “Barang siapa di muka umum 

dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu 

perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan 

kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undangundang atau 
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perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundangundangan 

dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,-”.80 Bahwa selain itu, dalam konteks perkembangan 

digital yang masif, perlindungan terhadap konsumen dari beredarnya 

berita bohong misalnya terkait kesehatan suatu produk dalam layanan 

iklan dan banyak hal lainnya, hal ini telah diatur dan dilindungi dalam 

Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 yang menyatakan, Pasal 28: “Setiap Orang dengan sengaja, dan 

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pasal 

45: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah).”81 

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang setiap orang yang 

diduga melakukan tindak pidana Pasal a quo tidak mendapatkan hak atas 

kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dengan kata lain, Pasal a quo dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma 

hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah 

serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. 
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Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa 

keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 

45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak 

mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini 

dikarenakan masyarakat menjadi takut untuk melakukan sesuatu yang 

merupakan hak asasi, salah satunya adalah menyampaikan pendapat di 

muka umum yang kemudian berpotensi ditafsirkan secara berbeda dengan 

penggunaan norma yang memiliki celah hukum dalam Pasal a quo. Hal ini 

jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.82 

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang 

untuk tidak dihormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan interaksi 

kesalahpahaman di masyarakat yang sebelumnya diselesaikan secara 

musyawarah atau penyelesaian dengan cara saling menghormati hak asasi 

masing-masing berubah menjadi sanksi hukum pidana. Langkah ini dipilih 

sebagai jalan pintas yang dianggap mudah dan cepat dalam menyelesaikan 

perkara. Sehingga satu sama lain tidak saling menghargai hak asasi yang 

lain, tetapi saling merampas kemerdekaan dengan pidana penjara. Hal ini 

jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.83 
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Bahwa UU No. 1 Tahun 1946 tidak relevan lagi dengan politik hukum 

pidana Indonesia sebagai negara merdeka yang menjunjung tinggi prinsip-

prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM karena dibuat dalam kondisi 

peralihan dan tidak pernah dibahas secara demokratis melalui lembaga 

legislatif sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 

Rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan 

ketentuan duplikasi hasil politik hukum pidana yang rasis. Bahwa jika 

dilihat dari segi kesejarahan, merujuk pada “Terjemahan Beberapa Bagian 

Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht 

voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)”, yang 

disusun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (Arsil (Ed), 

2021, 610), rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 

merupakan pencabutan sekaligus penambahan yang rumusannya berakar 

dari ketentuan Pasal 151 dari W.v.S. v. Eur. v. 1898 (KUHP Eropa 1898) 

yang kemudian diambilalih menjadi ketentuan Pasal 171 KUHP Hindia 

Belanda. Saat itu, pembentuk KUHP beralasan bahwa pengambilalihan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Hindia. 

Sedangkan di sisi lain, ketentuan tersebut sudah dipandang tidak perlu lagi 

bagi masyarakat Belanda saat itu.84 

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 14 dan Pasal 15 

UU UU No. 1 Tahun 1946 merupakan duplikat lebih lanjut dengan 

perumusan yang diperluas dari Pasal 171 KUHP sebagai bagian dari upaya 
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pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban 

umum (rust en orde) dari berita yang dipandang bohong termasuk juga 

berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. 

Hal tersebut tak lepas pula dari cara pandang pembentuk KUHP yang 

melihat masyarakat bumiputera saat itu sebagai golongan masyarakat yang 

terbelakang.85 

KUHP hanya karena mengungkapkan keluhan dan kritik yang 

mengungkapkan fakta dan kebenaran tentang kesewenang-wenangan 

penjajah. Bahwa setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, 

KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht dengan beberapa kali 

amandemen dinyatakan berlaku di Indonesia melalui beberapa undang-

undang. Pasal Haatzaai Artikelen diadopsi dalam KUHP Indonesia, salah 

satunya Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan 

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum." 

Seiringan dengan perkembangan, unsur penghinaan khususnya 

pencemaran nama baik diatur secara lebih luas hingga mencakup ranah 

digital melalui UU ITE.86 

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang 

untuk tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan 
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hukum karena norma hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama 

baik rentan ditafsirkan karena dibuat berdasarkan perspektif hukum 

kolonial. Kerentanan penafsiran norma hukum tersebut berdampak pada 

penjatuhan pidana terhadap seseorang yang tidak memenuhi unsur, dengan 

kata lain terjadi kriminalisasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 

27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi 

negara untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap 

warga negara. Pemberlakuan norma hukum pidana penghinaan dan 

pencemaran nama baik yang didasarkan pada perspektif sistem hukum 

kolonial membuat penguasa yang memiliki otoritas untuk menegakkan 

hukum juga bertindak layaknya penjajah. Dengan kata lain, berpeluang 

untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Hal 

jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.87 

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi negara untuk 

lalai dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dikarenakan norma 

hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang didasarkan 

pada perspektif sistem hukum kolonial berpotensi membatasi kebebasan 

 
87 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 



92 

 

hak asasi manusia orang lain dan menghambat partisipasi masyarakat 

dalam bernegara sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis. Hal 

ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.88 

D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-

XXI/2023 

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan 

oleh hakim sebagai landasan hukum sebelum memutus suatu perkara. 

Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, pertimbangan yang dibuat oleh 

hakim mencakup pendapatnya dalam merujuk pada faktorfaktor yang 

dapat mempengaruhi penilaian positif atau negatif terhadap terdakwa. 

Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat secara tertulis terkait perkara yang sedang dipertimbangkan, 

yang merupakan bagian integral dari putusan yang dikeluarkan.89 

Hakim merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang 

kehakiman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Definisi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 

5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 

Pasal 1 angka 5, berbunyi: 

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
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lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.90 

Seorang hakim dianggap sebagai perwujudan lembaga peradilan, 

dimana dalam menetapkan hasil suatu kasus tidak hanya memerlukan 

kecerdasan saja akan tetapi juga harus menjunjung moral dan integritas. 

Tujuannya adalah untuk menunjukan keadilan, menjaga stabilitas hukum, 

dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan 

tugasnya, kewajiban hukum seorang hakim adalah untuk membuat 

keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua 

pihak dan tidak bertentangan dengan prinsipprinsip hukum yang berlaku, 

yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau legal reasoning.91 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 

MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 

sebagaimana dijelaskan pada putusan, sampai dengan putusan Mahkamah 

konstitusi di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh 

Mahkamah sebagai berikut: 

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 

28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Aktivitas 

Pemohon I yakni melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki 
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tujuan pemajuan dan mempromosikan hak asasi manusia seperti 

membuat kanal di media sosial, di berbagai platform yang memuat 

konten atau materi-materi dengan tema hak asasi manusia, hukum, 

demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 

mengundang narasumber yang berlatar belakang akademisi, kelompok 

rentan, kelompok marginal, hingga masyarakat pada umumnya untuk 

berbicara di kanal yang disediakan oleh Pemohon I.92 

2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

menyatakan dirinya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia dan 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia. Pemohon II bekerja pada Komisi Untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak Kekerasan (“KontraS”), sebuah lembaga non 

pemerintahan yang memiliki konsentrasi dalam memperjuangkan 

demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan 

mengembangkan sistem dan kehidupan bernegara dengan supremasi 

sipil serta jauh dari politik yang memiliki pendekatan kekerasan. 

Pemohon II juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi hingga 

Koordinator di KontraS.93 

3. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum privat bernama Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang didirikan 

berdasarkan akta notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Nomor 186 

tanggal 19 Oktober 2011 mengenai Akta Pendirian Yayasan Lembaga 

 
92 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
93 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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Bantuan Hukum Indonesia, dimana dalam Akta Pendirian organisasi 

Pemohon III tersebut dinyatakan tujuan pendirian YLBHI adalah 

bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang salah satu 

kegiatannya adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan 

pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, dan 

martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan 

kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada 

pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan 

hak-hak dan kewajibankewajiban sebagai subyek hukum. 

Bahwa berdasarkan uraian mengenai kebebasan mengeluarkan 

pendapat dan pembatasannya tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 

pembatasan dalam menyampaikan pendapat adalah untuk memastikan 

pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat harus disesuaikan dengan 

norma yang hidup dalam masyarakat, serta hukum itu sendiri, bukan untuk 

menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak 

berpendapatnya. Pembatasan lebih pada untuk menangkal bentuk ekspresi 

yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan 

hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri. Di samping itu, 

pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya 

diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang 

mengancam kehidupan bangsa dan negara, dan itu pun harus ada 

pernyataan resmi dari pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat 

sebagaimana dinyatakan antara lain dalam. Pengurangan, pembatasan, atau 
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pembekuan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kondisi 

darurat juga haruslah bersifat sementara waktu, yang bertujuan hanya 

untuk mengatasi keadaan darurat yang kemudian dengan maksud untuk 

dikembalikan pada keadaan normal untuk mempertahankan HAM yang 

bersifat fundamental.94  

Kemudian hal itu berkaitan dengan unsur “kabar yang berkelebihan” 

sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum 

sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur 

“pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya sama antara unsur 

“kabar yang berkelebihan” dengan unsur “pemberitahuan bohong” hal 

tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam 

pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma 

dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal a quo 

tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang 

dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam 

perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex 

scripta), jelas (lex certa), dan tegas tanpa ada analogi (lex stricta). Dengan 

demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait 

dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 

1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait 

 
94 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang 

berkelebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946.95 

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) 

KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya Pasal a quo 

merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak 

terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait 

dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, 

sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Menimbang 

bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah 

ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 

ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 

bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan 

inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah 

beralasan menurut hukum, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah 

beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan 

para Pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 

ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek.96 

 
95 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
96 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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E. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, 

permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam Pasal 56 ayat (2) 

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang 

menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan 

menyatakan permohonan dikabulkan”. Seperti halnya dalam Mahkamah 

Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 pengajuan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi:97 

Hasil atau amar putusan mk nya sebagai berikut : 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. 

Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 

ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

 
97 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima. 

3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik 

Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.98 

4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang 

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu 

hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling 

 
98 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah” 

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.99

 
99 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PIDANA PADA PENCEMARAN 

NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

PERSPEKTIF MAS}LAH}AH  (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023) 

A. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Pidana Pencemaran Nama 

Baik 

Setiap individu memiliki rasa harga diri yang terkait dengan kehormatan 

dan nama baik. Tindak pidana penghinaan (beleediging), yang diatur oleh 

pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus, 

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum terkait 

dengan rasa harga diri ini. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama 

baik terbagi menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, terdapat juga 

penghinaan khusus di luar KUHP yang kini diatur dalam perundang-undangan 

yang ada, yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik dalam konteks 

tertentu.100 

Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan termasuk dalam ketentuan 

Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur penghinaan yang diucapkan 

langsung kepada orang lain. Jika penghinaan tersebut dilakukan melalui media 

tertulis, seperti surat, gambar, atau media yang disiarkan, dipertunjukkan, atau 

ditempelkan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP. 

 
100 Raisa L Saroinsong, “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP,” Lex Privatum 5, no. 7 (2017): 15. 
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Namun, penerapan KUHP dalam kasus pencemaran nama baik melalui internet 

menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Sebagian berpendapat bahwa 

KUHP tidak dapat diterapkan karena aturan tersebut disusun sebelum era 

digital. Di sisi lain, ada yang meyakini bahwa KUHP tetap relevan dengan 

interpretasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

informasi, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) yang mengatur kejahatan dunia maya.101 

Tindak pidana penghinaan (beleediging) dalam hukum pidana dirancang 

untuk melindungi rasa harga diri dan kehormatan seseorang. Penghinaan dapat 

terjadi secara lisan, tulisan, atau media elektronik. Kehormatan dan nama baik 

adalah aspek yang sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga ketika seseorang 

merasa harga dirinya diserang, reaksi emosional seperti pembalasan fisik 

kadang terjadi, seperti dalam tradisi "carok" di kalangan masyarakat Madura. 

Meskipun Bab XVI Buku II KUHP tidak memberikan definisi eksplisit 

tentang "penghinaan," unsur-unsurnya ditafsirkan berdasarkan praktik hukum 

yang berkembang, termasuk dalam konteks dunia maya, melalui kombinasi 

KUHP dan UU ITE. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan 

hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. 

Kedua objek hukum dalam kejahatan tersebut, yaitu eer (kehormatan) dan 

goeden naam (nama baik), sebaiknya disebut sebagai penghinaan karena 

cakupannya lebih luas dibandingkan kehormatan saja. Meskipun istilah 

kehormatan sering digunakan oleh para ahli hukum, kehormatan hanyalah 

 
101 Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu 

No. 11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Crimen 3, no. 4 

(2014): 112. 
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salah satu bagian dari objek penghinaan. Tindak pidana penghinaan mencakup 

penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP, serta 

penghinaan khusus di luar KUHP.102 Penghinaan khusus dalam pengertian ini 

berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam 

KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP dan tersebar 

dalam berbagai jenis tindak pidana tertentu. Sementara itu, penghinaan khusus 

di luar KUHP terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 

tiga ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal 

yang dimaksudkan agar diketahui umum, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat 

(2) menyebutkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau 

gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, 

pelaku diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda 

paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat (3) menegaskan bahwa perbuatan 

tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran jika dilakukan demi kepentingan 

umum atau untuk membela diri.103 

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama 

Baik itu dapat berupa: 

 
102 Arif Satria Subekti et al., “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 

Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite,” Jurnal 

Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 738, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2756. 

(Diakses pada 7 November 2024, pada pukul 13.00 WIB). 
103 Alicia Lumenta, “Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Menurut KUHP Dan Udang-Undang Nomor 19 Tahun 20216 Tentang ITE,” Kaos GL 

Dergisi 1, no. 9 (2020): 26–30,  
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1. Menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1). 

2. Menista derrgan surat (smaadschrift) - Pasal 310 ayat (2). 

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan 

"dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan 

atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama 

Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: 

1. Dengan sengaja. 

2. Menyerang kehormatan atau nama baik. 

3. Menuduh melakukan suatu perbuatan. 

4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. 

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya memiliki perbuatan-

perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut: 

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP, Dalam Pasal ini 310 KUHP ini 

merumuskan sebagai berikut: 

a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu perbuatan. 

b. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam 

karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan 

atau pidana denda paling banayak empat ribu lima ratus rupiah. 

c. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, 

karena penecemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling 
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lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus 

rupiah.104 

Sedangkan larangan penggunaan kata penghinaan dalam Pasal 27 dan 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dimaksudkan untuk 

melindungi hak-hak individu dan institusi. Informasi yang dipublikasikan 

seharusnya mendapat izin dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi yang mengatur 

berbagai permasalahan di dunia maya. Beberapa pasal yang mengatur larangan 

dalam memanfaatkan dan mengakses dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, 

dan Pasal 29.105 

Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sering kali 

menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai pasal karet atau 

hatzaaiartikelen gaya baru. Pasal ini dinilai lebih keras dibandingkan dengan 

ketentuan dalam KUHP karena adanya perbedaan signifikan dalam sanksi 

hukumannya. Undang-Undang ITE menetapkan ancaman pidana hingga 6 

tahun penjara, yang memungkinkan pelaku ditahan selama proses penyidikan, 

sedangkan Pasal 310 KUHP hanya mengancam hukuman penjara maksimal 9 

bulan. 

 
104 Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, “Penanganan 

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP,” Al-Zayn: Jurnal 

Ilmu Sosial & Hukum 2, no. 1 (2024): 51–64, https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208. 
105 Alicia Lumenta, “Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Menurut KUHP Dan Udang-Undang Nomor 19 Tahun 20216 Tentang ITE,” Kaos GL 

Dergisi 1, no. 9 (2020): 26–30,  
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Perbuatan menyerang dalam konteks pencemaran nama baik mencakup 

penyampaian ucapan (ayat 1) atau tulisan (ayat 2) yang berisi tuduhan tertentu 

yang merusak nama baik dan kehormatan seseorang, menyebabkan rasa harga 

diri atau martabatnya direndahkan, dipermalukan, atau dicemarkan. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Haris 

Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI) yang diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin, serta Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini, 

mengajukan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1946, 

KUHP, dan UU ITE. Mereka menilai pasal-pasal tersebut melanggar hak-hak 

konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.106 

Analisis pasal 310 ayat (1) KUHP mengatakan barangsiapa sengaja 

merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia 

melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya 

tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-

lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500,-, Para 

Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Dengan demikian, tidak dapat dijerat melalui Pasal 310 ayat (1) KUHP 

karena dilakukan atas dasar kepentingan umum. 

Mengenai unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 ayat (1) 

KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang 

 
106 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 1-2. 
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nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya tidak ada kepastian 

hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. Bahwa Unsur “kehormatan atau nama baik” 

dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku relatif dan subjektif. Sebagai contoh: 

ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “Lord”. Tetapi ada juga 

sebagian orang lain yang menilai sebutan “Lord" merupakan kata yang tidak 

bermakna signifikan. Sehingga menurut Para Pemohon ukuran frasa 

kehormatan atau nama baik” menjadi subjektif, jauh dari kepastian hukum 

yang adil.107 

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang sangat subyektif dan 

tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai 

ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang 

bagaimana yang dapat dipidana? sehingga bertentangan dengan kepastian 

hukum yang adil. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma 

multitafsir dan “dapat ditarik ke sana kemari” sesuai dengan kepentingannya 

sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang adil, dan tidak terdapat 

jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama. 

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang lemah tidak mengatur 

kriteria mana saja yang termasuk pencemaran kehormatan atau nama baik. 

Implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan sama di hadapan hukum. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) 

 
107 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 20. 
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KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak secara 

proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hal ini dikarenakan apa 

yang diatur dalam Pasal a quo hanya sebatas larangan (perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan), sedangkan hak-hak yang dapat dimiliki (dijalankan) tidak 

terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan a quo. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa Pasal a quo hanya mengatur mengenai kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh seseorang, bukan haknya.108 

Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari pembatasan 

itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi 

dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang 

ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 ayat (1) KUHP 

merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945.109 

Pada konteks hukum nasional, jaminan bagi hak atas kebebasan 

berpendapat dan berekspresi sudah diatur di dalam Pasal 28F dan Pasal 28E 

ayat (2) UUD 1945, dalam aturan pasal 28F yang mengakui bahwa: 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. 

Pasal 28E ayat (2) yang menegaskan:  

 
108 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 60. 
109 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 70-71. 
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Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan ayat (3) dinyatakan, 

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 

Hukum HAM internasional, jaminan dan perlindungan hak untuk 

berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR (International Covenant on Civil and 

Political Rights) di mana instrumen tersebut telah diadopsi menjadi standar 

minimal yang harus dicapai sehubungan dengan perlindungan Hak Asasi 

Manusia setiap orang. Asas kebebasan mengeluarkan pendapat diatur juga 

dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). 

Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki 

kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat 

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun 

media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.110 

Pembatasan terhadap hak berekspresi dapat dilakukan secara sah dan 

proporsional, negara perlu memastikan bahwa UU atau regulasi yang dijadikan 

dasar pembatasan hak berekspresi seseorang haruslah memuat norma hukum 

pembatasan yang tepat. Sebab secara filosofis, pembatasan terhadap kebebasan 

berekspresi orientasinya bukan untuk mengganggu atau mengekang kebebasan 

itu sendiri (interference oriented), melainkan tujuan utamanya adalah untuk 

perlindungan (protection oriented) yaitu semata-mata untuk menjamin 

 
110 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 86. 
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pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan tersebut. Hal ini selaras 

dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:111 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan berekpsresi setiap 

orang harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Namun dalam hal ini batasan-batasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam 

Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE. 

Pengaturan mengenai pengakuan dan penghormatan kebebasan berekpsresi 

diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Selengkapnya berbunyi:112 

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang 

harus hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh 

undangundang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan kebebasan 

orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal 

kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat 

yang demokratis. 

Norma pembatasan sebagaimana dijelaskan di atas sangat penting untuk 

dituangkan dalam rumusan undang-undang agar memudahkan penegak hukum 

untuk menguji atau menilai apakah tindakan atau perbuatan seseorang perlu 

dibatasi, dilarang atau justru dilindungi. Jika norma pembatasan ini tidak 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak 

hukum tidak memiliki batu uji yang memadai dalam menindaklanjuti laporan 

 
111 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 56. 
112 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 45. 
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atau perkara, sehingga tafsir yang dilakukan berpotensi sangat subyektif dan 

sewenang-wenang.113 

Pasal 310 ayat (3) KUHP telah memberikan pengecualian, yakni dalam hal 

untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri 

tidak dapat dikatakan menista atau menista tulisan sebagaimana diatur pada 

Pasal 310 ayat (1) KUHP akan tetapi faktanya kendati Pemohon I dan 

Pemohon II menyampaikan hal yang bersifat untuk kepentingan umum, aparat 

penegak hukum tetap menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP 

terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian kehadiran Pasal 

310 ayat (1) KUHP kendati telah diberikan Batasan sebagaimana diuraikan 

dalam ayat berikutnya tetap dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana 

meskipun dalam rangka kepentingan umum, maka pasal tersebut bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak 

asasinya, dalam hal ini hak untuk menyampaikan pendapat. 

Keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, tidak secara proporsional mengatur 

hak dan kewajiban seseorang. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal 

a quo hanya sebatas larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), 

sedangkan hak-hak yang dapat dimiliki (dijalankan) tidak terdapat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan a quo. Sehingga dapat dikatakan 

 
113 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 67. 
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bahwa Pasal a quo hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh seseorang, bukan haknya.114 

Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana Pasal a quo tidak mendapatkan hak atas kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata 

lain, Pasal a quo dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana 

tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya 

ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi 

yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan 

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak 

dihormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan interaksi kesalahpahaman di 

masyarakat yang sebelumnya diselesaikan secara musyawarah atau 

penyelesaian dengan cara saling menghormati hak asasi masing-masing 

berubah menjadi sanksi hukum pidana. Langkah ini dipilih sebagai jalan pintas 

yang dianggap mudah dan cepat dalam menyelesaikan perkara. Sehingga satu 

sama lain tidak saling menghargai hak asasi yang lain, tetapi saling merampas 

kemerdekaan dengan pidana penjara. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 

28J ayat (1) UUD 1945.115 

 
114 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 100-104. 
115 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 150. 
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Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang bagi setiap orang untuk 

secara tanpa batas menggunakan hak dan kebebasannya dalam bentuk 

melaporkan tindak pidana seseorang tanpa menempuh mekanisme dialog 

terlebih dahulu dan melihat pertimbangan lain. Yang dimaksud dengan 

pertimbangan lain adalah seperti dilakukan demi kepentingan umum, dilakukan 

atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat yang demokratis dan lain-lain. Hal ini jelas 

bertentangan dengan Pasal 28J (2) yang menyatakan bahwa dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 

Konsep penghinaan atau menyerang kehormatan dalam pasal 310 Ayat (1) 

KUHP, bahwa rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung beberapa unsur 

penting yaitu: 

a. Dengan sengaja. 

b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. 

c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan 

d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. 

Ketentuan pasal 310 KUHP juga mengatur alasan pemaaf dalam pasal 310 

ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa bukan penghinaan apabila dilakukan 

untuk kepentingan umum, sehingga penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau 

sebuah kenyataan atau perbuatan lain yang ditujukan untuk kepentingan 

umum terhadap orang bukan termasuk penghinaan. Bahwa Pasal 310 ayat (1) 

KUHP termasuk yang banyak mendapat kritikan dari publik terkait 
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kekhawatiran akan adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, 

membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan.116 

Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari pembatasan 

itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi 

dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang 

ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 ayat (1) KUHP 

merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. 

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik menyerang kehormatan 

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 

KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya 

diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). Dalam KUHP diatur bahwa jika 

yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan 

untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, 

dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia 

diancam melakukan fitnah.117 

Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk pasal yang mendapatkan banyak 

kritikan dari publik terkait adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan 

penguasa, membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan 

kemanusiaan. Berdasarkan kritikan dan evaluasi terhadap penerapan Pasal 310 

 
116 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 160. 
117 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 176. 
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ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang memberikan batasan dan 

kejelasan mengenai norma penghinaan atau pencemaran nama baik ini, yakni 

perumusan Pasal 433 KUHP Nasional atau KUHP baru untuk menghindari 

penerapan Pasal ini secara keliru. 

Dalam pertimbangan hukum mengenai Pasal 310 ayat (1) KUHP:118 

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

Para pemohon Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang sangat 

subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang 

jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau 

nama baik yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga bertentangan 

dengan kepastian hukum yang adil. Pasal 310 ayat (1) KUHP menurut para 

Pemohon juga norma multitafsir dan “dapat ditarik ke sana kemari” sesuai 

dengan kepentingan, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang adil, dan 

tidak terdapat jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama. Para 

Pemohon juga menyatakan bahwa unsur “menyerang kehormatan” dalam 

Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada 

pembatasan yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya 

tidak ada kepastian hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.119 

 
118 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 180. 
119 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 156. 
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Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana Pasal a quo tidak mendapatkan hak atas kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata 

lain, Pasal a quo dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana 

tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya 

ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi 

yang membahayakan kebebasan berpendapat.  

Pasal-pasal a quo menurut para Pemohon juga membuka peluang bagi 

setiap orang untuk tidak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 

manusia. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi takut untuk melakukan 

sesuatu yang merupakan hak asasi, salah satunya adalah menyampaikan 

pendapat di muka umum yang kemudian berpotensi ditafsirkan secara berbeda 

dengan penggunaan norma yang memiliki celah hukum dalam Pasal a quo. 

Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 

1945.120 

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya 

Pasal a quo merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena 

tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait 

dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, 

sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para 

Pemohon tersebut. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP 

 
120 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 250. 
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dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan 

kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau 

diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) 

KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. 

Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara 

bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar 

putusan perkara a quo. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah a quo 

bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu 

dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) 

KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.121  

Menurut pandangan penulis dengan demikian amar putusan mengadili 

dalam pokok permohonan mengenai pasal 310 KUHP, menyatakan Pasal 310 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Barang 

siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 

 
121 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 281. 
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pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.122 

B. Analisis Mengenai Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif Mas}lah}ah 

Dalam konteks yang lebih adil, kebebasan harus selalu disertai dengan 

tanggung jawab. Terutama dalam kehidupan sosial, kebebasan menuntut 

individu untuk bertindak dengan memperhatikan hak dan kebebasan orang lain 

yang juga harus dihormati. Secara prinsip, kebebasan harus dipahami dalam 

konteks yang sesuai dan memiliki batas tertentu dalam kehidupan 

bermasyarakat. Batasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi atau 

menghilangkan kebebasan, melainkan untuk mengatur kehidupan sosial agar 

setiap orang dapat menikmati haknya secara seimbang.123 

Pada dasarnya, kebebasan bukanlah kebebasan untuk bertindak sesuka 

hati, melainkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban 

setiap manusia. Secara historis, isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai 

dilembagakan secara global saat pecahnya Perang Dunia II, yang ditandai 

dengan penandatanganan Atlantic Charter. Dokumen penting ini menjadi 

tonggak awal penghargaan formal terhadap HAM, dengan menekankan empat 

kebebasan mendasar: kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan 

 
122 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 323. 
123 Rika Afrida Yanti, “Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah 

Upaya Politik Konstitusionalisme,” Jurnal AS-SAID 2, no. 1 (2022): 47–56. 
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beragama, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan dari kemiskinan dan 

kelaparan. 

Hakekat kebebasan adalah menciptakan keseimbangan untuk menjaga 

ketentraman hidup bersama, sehingga kepentingan individu dan kelompok 

tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara 

hak-hak individu dan hak-hak sosial. Tingkat keseimbangan ini bergantung 

pada regulasi yang ditetapkan oleh setiap negara dan biasanya diatur dalam 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).124 

Konstitusi atau UUD ini secara lebih operasional dituangkan dalam 

undang-undang. Sumber dari hak asasi manusia itu berasal dari karunai Tuhan, 

Fundamental rights yang tertuang dalam konstitusi atau UUD dan selanjutnya 

dijabarkan dalam undang-undang bukan merupakan sumber hak.Ketentuan 

perihal kebebasan mengeluarkan pendapat dengan tulisan itu diatur dalam 

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan 

pendapat dengan tulisan atau dengan lisan dan lain-lain diatur oleh undang-

undang.125 

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk 

undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus 

ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa 

harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik orang (goeden naam). 

Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur 

 
124 M. Laica Marzuki, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme,” Jurnal Konstitusi 7, no. 4 

(2010): 1–7. 
125 Laica Marzuki, “Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Konstitusi 8, 

no. 4 (2016): 479, https://doi.org/10.31078/jk843. 
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dalam KUHP maupun undang-undang sektoral lain di luar KUHP, yang 

meliputi Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-

Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain.  

Hal ini mengindikasikan terjadi beberapa pengaturan tindak pidana 

penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam beberapa 

undangundang. Seperti halnya pengaturan fitnah dalam KUHP diatur dalam 

Pasal 311 KUHP, diatur pula dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur pula di 

Pasal 36 ayat 5 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Apabila demikian akan terjadi tumpang tindih pengaturan rumusan tindak 

pidana, dan tentunya akan terjadi konflik aturan hukum baik antara KUHP dan 

undang-undang khusus di luar KUHP, maupun antara sesama undang-undang 

khusus misalnya antara Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang RI No 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran.126 

Pasal 310 KUHP tersebut dalam praktiknya seringkali dijadikan jerat 

pidana bagi pihak yang ingin mengungkapkan suatu kebenaran, namun 

terganjal dengan ketentuan perumusan aturan hukum tentang pencemaran nama 

baik tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya konsep yang jelas dan pasti 

arti dari kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP yang digunakan sebagai alasan 

 
126 Muhammad Rizky Mido Rachan, “Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuat Pencemaran 

Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)” (2023). 
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penghapus pidana khusus. Pasal 310 ayat 1 KUHP yang merupakan pasal 

pencemaran nama baik secara lisan dan Pasal 310 ayat 2 KUHP yang 

merupakan pasal pencemaran nama baik secara tertulis akan membelenggu 

kebebasan berpendapat disebabkan tidak adanya batas batas yang jelas terkait 

dengan konsep-konsep dalam Pasal tersebut. Rumusan konsep-konsep yang 

tidak memenuhi lex certa dan lex scripta dalam hukum pidana dapat 

menimbulkan aturan hukum yang kabur. 

Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait alasan penghapus pidana 

khusus yang tidak diatur dalam KUHP. Pasal 310 ayat (3) KUHP hanya 

mengakui dua alasan penghapus pidana khusus, yaitu demi kepentingan umum 

dan pembelaan diri. Namun, dalam kesepakatan internasional tentang 

kebebasan berpendapat, terdapat prinsip-prinsip hukum terkait tindak pidana 

penghinaan dan pencemaran nama baik yang belum diadopsi dalam hukum 

Indonesia. Prinsip-prinsip ini menawarkan keseimbangan dalam menilai 

apakah suatu pernyataan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik, 

atau sekadar bentuk pengungkapan pendapat yang dapat menjadi dasar 

penghapus pidana, sehingga tidak dapat dipidana.127 

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) Pasal 310 dan Pasal 311. Pidana yang dapat dikenakan 

termasuk hukuman penjara dan denda. Pencemaran nama baik yang oleh 

undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan 

 
127 Azwar Annas and Rina Khairani Pancaningrum, Rodliyah, “Konstitusionalisme 

Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 

2006,” Jurnal Education and Development 9, no. 1 (2021): 483. 
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pencemaran tertulis (smaadschrifft) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 

310 KUHP, yakni: Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP:128 

1. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela 

diri. 

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat 

(1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak 

disebutkan disana), yang merupakan kebalikan dari pencemaran dalam Ayat 

(2). Pada Ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. 

Sedangkan pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan 

pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada Ayat (2), Ayat (3) 

merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga 

 
128 Sean Clara Thamrun, “Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Ham,” Jurnal Education and 

Development 8, no. 2 (2020): 201–4, 

https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1682. 



123 

 

disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran 

tertulis. 

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik memiliki dampak 

signifikan terhadap kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat dan 

berekspresi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi batasan-batasan yang 

diberlakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terlalu dibatasi. 

Diskusi ini mencakup perlunya penilaian proporsional dalam hukuman, serta 

perlindungan terhadap kritik yang sah dan pandangan yang sah. Misalnya, 

Prinsip mengenai kebebasan berekspresi, menyangkut persoalan hak asasi 

manusia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus bersifat 

ketat, serta tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau 

pandangan yang sah.129 

Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak 

itu adalah nama baik dan martabat dirinya sebagai manusia. Hak menjaga nama 

baik dan martabat adalah kewajiban dari setiap individu. Berkaiatan dengan ini 

negara kemudian harus hadir melindungi terjaminya pemenuhan hak-hak ini. 

Salah satu upaya negara dalam melindungi kehormatan dan nama baik 

seseorang adalah dengan memasukkannya dalam pengaturan hukum pidana. 

Namun, karena hak menjaga reputasi dan nama baik seseorang berada di 

wilayah privat dan menjadi kewajiban masing-masing individu maka 

 
129 Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana 

Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi 

Manusia,” Yuridika 32, no. 1 (2017): 105, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831. 
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seharusnya hak ini tidak dibawa ke wilayah publik oleh negara dan 

membiarkannya tetap menjadi urusan privat. 

Seperti dalam mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 yang 

diajukan oleh, Haris Azhar sebagai pemohon I, Fatiah Maulidiyanty sebagai 

pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang 

diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin sebagai pemohon III dan Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini 

sebagai pemohon IV. Mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam 3 

(tiga) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal dalam UU No. 1 Tahun 

1946, KUHP dan UU ITE yang dipandang telah melanggar hak-hak 

konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.130 

Jika menelaah analisis cakupan dalam berbagai instrumen hukum HAM 

internasional, hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang penting 

dimiliki oleh setiap orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UDHR yang 

menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat. Hal tersebut juga ditegaskan Kembali dalam Kovenan turunannya, 

yaitu Pasal 19 ayat (1) ICCPR yang menekankan bahwa hak kebebasan 

berekspresi ini dapat diwujudkan melalui hak kebebasan berpendapat di mana 

hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat. Pasal 19 ayat (1) 

ICCPR selengkapnya berbunyi: “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa 

campur tangan”. 

 
130 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 70. 
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Keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang 

yang diduga melakukan tindak pidana Pasal a quo tidak mendapatkan hak atas 

kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dengan kata lain, Pasal a quo dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma 

hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah 

serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal 

ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.131 

Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan atas hak-hak tertentu yang ditetapkan dengan undang-

undang. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat tidak berarti melakukan 

sesuatu dengan sebebas-bebasnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup secara 

berdampingan, seseorang memiliki kecenderungan untuk menilai secara bebas 

kehidupan seseorang. Ungkapan itu bisa berupa ujaran atau kritik. Bentuk 

ujaran yang disampaikan terkadang berlebihan, sehingga dapat menyakiti atau 

bahkan merugikan suatu pihak. Ujaran yang disampaikan seringkali terjadi 

untuk melemahkan pihak tertentu. Tujuan ujaran ini baik dinyatakan secara 

terang-terangan ataupun tanpa kesengajaan, tetap merupakan pelanggaran 

hukum. Meskipun dilindungi secara hukum, hak untuk berekspresi tidak serta 

merta dapat dilaksanakan dengan melanggar hak manusia lain.132 

 
131 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 150. 
132 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 156. 
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Dalam hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan 

mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan 

tersebut dikategorikan sama dengan Jarima>h Qadz}f (Tuduhan Zina). Menurut 

Abdul Qadir Audah, Jarima>h Qadz}f terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, 

Qadz}f yang dihukum dengan ha>d dan Qadz}f yang dihukum dengan 

pengasingan (ta}’zir). Qadz}f yang dihukum dengan had adalah menuduh 

seorang yang baik-baik berzina dan mengingkari nasabnya. Sedangkan Qadz}f 

atau Tas}yhir yang dihukum dengan ta}’zir adalah menuduh seseorang dengan 

tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya, yang dimaksud adalah 

perbuatan mencaci dan memaki orang lain.133 

Dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik merupakan Qadz}af 

yang dihukum dengan ta}’zir dan keputusan berada di tangan hakim dan 

penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 

(tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka 

umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga 

masuk dalam salah satu aspek maqas}hi>d syari >’ah, yaitu pennjagaan pada jiwa, 

penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, 

menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman 

dalam diri seseorang. Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja 

menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik. 

 
133 Fahmi Assulthoni, “Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An- Na ’ Im,” 

Islamuna: Jurnal Studi Islam 4, no. 4 (2023): 283. 
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Dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat 

11-12 Allah Swt. Berfirman:134 

 

نْ نِِّّسَاۤءٍ   نْهُمْ وَلََ نِّسَاۤءٌ مِِّّ نْ قَوْمٍ عَسٰٰٓى انَْ يَّكُوْنوُْا خَيْرًا مِِّّ يْنَ اٰمَنوُْا لََ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِِّّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِّ

سْمُ الْفسُُوْقُ  ا انَْفسَُكُمْ وَلََ تنََابزَُوْا بِّالَْلَْقاَبِِّۗ بِّئسَْ الَِّ زُوْٰٓ نْهُنََّّۚ وَلََ تلَْمِّ عَسٰٰٓى انَْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِِّّ

ىِٕكَ ھُمُ الظّٰلِّمُوْنَ 
ۤ
يْمَانَِّّۚ وَمَنْ لَّمْ يتَبُْ فَاوُلٰ  بعَْدَ الَِّْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih 

baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil 

dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 

fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-

orang zalim. 

لََ تجََسَّسُوْا وَلََ  يغَْتبَْ  نَ الظَّنِِِّّّۖ اِّنَّ بعَْضَ الظَّنِِّّ اِّثْمٌ وَّ يْنَ اٰمَنوُا اجْتنَِّبوُْا كَثِّيْرًا مِِّّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِّ

ابٌ   َ توََّ َِۗ اِّنَّ اللّّٰٰ ھْتمُُوْهُِۗ وَاتَّقوُا اللّّٰٰ يْهِّ مَيْتاً فكََرِّ بُّ احََدكُُمْ انَْ يَّأكُْلَ لحَْمَ اخَِّ بَّعْضُكُمْ بعَْضًاِۗ ايَحُِّ

يْمٌ  حِّ  رَّ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 

Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari 

kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 

sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat 

lagi Maha Penyayang.135 

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah 

(menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela 

dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain 

yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara 

bentuk perlindungan yag diberikan adalah dengan menghinakan dan 

 
134 Lihat Al-Qur’an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, 

https://quran.nu.or.id/al-Hujurat /11,12. 
135 Lihat Al-Qur’an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, 

https://quran.nu.or.id/al-Hujurat /11,12. 
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memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada 

hari kiamat.136 

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di 

Lombok tahun 1418 H/1997 M tentang “al-Huqu>q al-Insaniya>h fi al-Islam” 

menyatakan asas atau tujuan hukum Islam yang disebut sebagai Maqa>s}id al-

Syari>’ah yaitu:137 

a. Hifd}h al-di>n: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk 

memelihara agama dan keyakinannya. 

b. Hifd}h al-nafs} wa al-ird}l: Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa 

(nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. 

c. Hifd}h al-aq>l: Adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, 

kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian 

dan berbagai aktivitas ilmiah. 

d. Hifd}h al-nas>l: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, 

perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan 

generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. 

e. Hifd}h al-ma>l: Dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilihan harta benda, 

properti, dan lain-lain. 

 
136 Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, “Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam,” 

DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 1 (2021): 32–42, 

https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080. 
137 P A Zalsabila and A W Haddade, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan 

Mazhab Fikih,” SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 03, no. 1 

(2023): 42–58, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30062. 
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Kemudian, sebagian ulama dahulu seperti Al-Qarafi ada yang 

memasukkan kehormatan (al-‘ird). Menurut beliau sepakat dengan hal 

tersebut karena ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini diantarannya: 

“Setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, 

kehormatannya dan hartanya.” Kemudian dalam hadis lain disebutkan 

“sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian adalah haram (terjaga) atas 

kalian yang lain.138 

Terkait dengan hifdz} al-‘ird atau penjagaan kehormatan, sebenarnya 

konsep ini sudah menjadi konsep sentral kebudayaan Arab yang telah ada 

pada zaman dahulu, tepatnya sebelum Islam datang. Ketika itu, seorang 

penyair bernama Antarah yang bertengkar dengan kabilah dandam terkait 

dengan pencemaran kehormatannya. Rasulullah Saw pun menjelaskan bahwa 

“darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh 

dilanggar”. Namun dewasa ini, istilah ‘perlindungan kehormatan’ menjadi 

lebih luas yaitu perlindungan harkat dan martabat dan hak asasi manusia. 

Perluasan makna hifdz} al-‘ird menunjukkan bahwa tujuan syari>’ah sangat 

memperhatikan nilai-nilai utama yang harus dipertahankan. Sebab kenyataan 

yang menghadirkan hifdz} al-‘ird dalam bermedia sosial dihadapi tentu akan 

berbeda pada setiap zaman yang berkembang. Bukan hanya itu, tingkat 

kerumitan permasalahan menjadi sesuatu yang amat penting untuk diulas dan 

 
138 Imron Maulana, “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum 

Islam” (2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56693. 
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disesuaikan. Maka hifdz} al-‘ird ini berusaha untuk memelihara diri agar tidak 

terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. 

Berkenaan dengan konsep hifdz} al-‘ird , secara normatif juga memiliki 

dasar yang kuat dalam Al-Qur’an. Hal ini karena banyak ayat yang 

mengisyaratkan pentingnya untuk menjaga kehormatan. Islam hanya 

menginginkan pemeluknya menjadi umat yang terhormat serta mendapatkan 

kemuliaan agar terbebas dari hinaan dan permasalahan. Salah satu bentuk 

dalam menjaga kehormatan adalah dengan tidak mengumbar rahasia 

pribadi.139 

Sejalan dengan konsep mas}lah}ah mewujudkan kemaslahatan manusia, 

Islam menjamin hal-hal daruri>y (kebutuhan pokok), pemenuhan hajiyya>h 

(kebutuhan-kebutuhan) dan tahsiniyya>h (kebaikan-kebaikan). Daruri>y adalah 

beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima atau 

yang sering disebut dengan maqa>s}hi>d al-syari>’ah yaitu memelihara agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Seorang mukallaf akan memperoleh 

kemaslahatan jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. 

Sebaliknya, ia akan merasakan adanya mafsadat jika ia tidak dapat 

memelihara kelima unsur itu dengan baik. Karna putusan mahkamah 

konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai pencemaran nama baik dalam 

KUHP bertujuan untuk melindungi harkta martabat nama baik manusia 

termasuk dalam mas}lah}ah  daruri>ya>h (kebutuhan pokok primer). Jika 

 
139 Azka P., “Penerrapan Teori Utilitarianisme Dan Teori Positivisme Dalam Hukum 

Indonesia ( Studi Penerapan UU ITE ),” Jurnal Laksmi Sari 2, no. 1 (2021): 129–36, 

https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2023/12/14.. 
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keibutuhan kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan meingakibatkan  

penghinaan dan perbuatan pidana bagi keihidupan manusia, akan membawa 

kesulitan dan kesempitan. Sesuai dalam QS Al-Baqarah ayat 191 Allah Swt. 

Berfirman:140 

 

نَ الْقَتلَِّّْۚ وَلََ   تنَْةُ اشََدُّ مِّ نْ حَيْثُ اخَْرَجُوْكُمْ وَالْفِّ جُوْھُمْ مِِّّ وَاقْتلُوُْھُمْ حَيْثُ ثقَِّفْتمُُوْھُمْ وَاخَْرِّ

يْنَ  دِّ الْحَرَامِّ حَتّٰى يقُٰتِّلوُْكُمْ فِّيْهَِّّۚ فَاِّنْ قٰتلَوُْكُمْ فَاقْتلُوُْھُمِْۗ كَذٰلِّكَ جَزَ اۤءُ الْكٰفِّرِّ نْدَ الْمَسْجِّ  تقُٰتِّلوُْھُمْ عِّ

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan 

usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih 

kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di 

Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika 

mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan 

bagi orang-orang kafir. 

Analisis penulis dengan tujuannya mas}lah}ah ialah untuk kemaslahatan 

yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan 

dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya 

bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan kedudukannya 

dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Hal ini lah  yang 

menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan 

haram adalah diharamkan. Sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah: 

مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِّ الْمَصَالِّحِّ  دِّ  درَْءُالْمَفَاسِّ

Menghindarkan mafs}ada>t  (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 

 
140 Lihat Al-Qur’an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, 

https://quran.nu.or.id/ al-baqarah/191. 
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Selajutnya mas}lah}ah memelihara kehormatan nama baik ditinjau 

kepentingan dan kebutuhanya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:141 

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat dha>ruriya>t, seperti 

diharuskan saling tolong menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun 

terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia kalau 

kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam. 

2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat hajjiya>t, seperti 

dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri 

melalui ta'zi>r, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. apabila 

ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan sulit mencari keadilan. 

3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat tahs}iniya>t, seperti 

menjunjung martabat manusia selalu menghargai manusia hal ini erat 

kaitanya dengan etika tidak akan mengancam eksintensi kehormatan 

secara langsung. 

Menurut para ahli ushu>l fiqh, kelima kemaslahatan ini disebut al-mas}alih 

al- kha>msa>h. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan 

bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di 

akhirat. Mas}lah}ah Hajiya>h adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dha>ruri. Mas}lah}ah hajiya>h jika 

tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. Maslah}ah} hajiya>h merupakan 

 
141 Widiya Pangestuti, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif Maqāṣid 

Al- Syarī’ah,” Syari’ah Dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh (2023). 
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segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan 

kesulitan dan menolak segala halangan.142 Al-Mas}lah}ah al-Amma>h 

kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini 

tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 

kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.143 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 10 

no. 2 (2021), hlm.6. 
143 Zainal Septiansyah, “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan 

Implementasinya Di Indonesia,” Hukum Islam Dan Pranata Sosia Vol. 34, no. 1 (2023): 27–

29. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai konstitusionalitas 

pidana pada pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana 

dalam perspektif mas}lah}ah (studi putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023) 

dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 

mahkamah konstitusi menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh 

para pemohon mengenai tindak pidana penghinaan (beleediging) pasal 310 

ayat (1) KUHP yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional Para 

Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 310 ayat (1) 

KUHP termasuk pasal yang mendapatkan banyak kritikan dari publik terkait 

adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, membungkam 

kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan. Berdasarkan 

kritikan dan evaluasi terhadap penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut, 

pembentuk undang-undang memberikan batasan dan kejelasan mengenai 

norma penghinaan atau pencemaran nama baik ini. Dengan demikian Pasal 

310 ayat (1) KUHP kendati telah diberikan batasan sebagaimana diuraikan 

dalam ayat berikutnya tetap dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana 

meskipun dalam rangka kepentingan umum, maka pasal tersebut 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 
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yang merupakan hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini hak untuk 

menyampaikan pendapat. 

2. Dalam penelitian ini setelah di analisis menunjukan bahwa putusan 

mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai pencemaran 

nama baik dalam KUHP bertujuan untuk melindungi harkat martabat nama 

baik manusia dan hal ini termasuk dalam mas}lah}ah  daruri>ya>h (kebutuhan 

pokok primer), hal ini di kategorikan mas}lah}ah  daruri>ya>h  karena seiring 

dengan perkembangan zaman terjadinya pencemaran nama baik melalui 

media sosial makin marak terjadi dan pastinya dapat mengancam martabat 

nama baik manusia. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan 

mengakibatkan  penghinaan dan perbuatan pidana bagi kehidupan manusia, 

akan membawa kesulitan dan kesempitan. Salah satu aspek maqas}hi>d 

syari >’ah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar 

seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter 

orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang menjaga 

kehormatan (al-‘ird). mas}lah}ah ysn di maksud disini yaitu kemaslahatan 

yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan 

dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya 

bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan 

kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. 
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B. Saran 

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik memiliki dampak 

signifikan terhadap kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat dan 

berekspresi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi batasan-batasan yang 

diberlakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terlalu dibatasi. 

Diskusi ini mencakup perlunya penilaian proporsional dalam hukuman, serta 

perlindungan terhadap kritik yang sah dan pandangan yang sah. Misalnya, 

Prinsip mengenai kebebasan berekspresi, menyangkut persoalan hak asasi 

manusia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus bersifat 

ketat, serta tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau 

pandangan yang sah.
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