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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah 

swt. karena hanya dengan Taufiq dan HidayahNya sehingga 
penyusunan buku ini telah terselesaikan dan kini dapat dijadikan 
sebagai salah satu solusi kurangnya referensi tentang Hoax Perspektif 
Hukum Islam 

Buku ini menyajikan banyak hal mengenaiHoax yang sedang 
marak dalam masayarakat teknologi informasi sekarang ini. Adapun 
materi dari buku ini tidak saja diambil dari sumber pustaka yang ada 
saja, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta penyebaran Hoax yang terjadi 
dalam masyarakat belakangan ini. Dengan demikian kami berharap, 
buku ini dapat berguna bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam 
mengembangkan diri dalam upaya meluaskan wawasan tentang Hoax 
perspektif Hukum Islam. Kami juga berharap buku ini berguna bagi 
seluruh masayarakat informasi yang menggunakan media sosial 
sebagai pedoman dan pegangan untuk membatasi diri dalam 
menyebarkan informasi sehingga terhindar dari akibat hukum baik 
dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum Pidana yang 

diterapkan di Indonesia. 

Perlu diakui bahwa materi dalam buku ini masih banyak 
kekeliruan atau kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran-
saran yang konstruktif demi kesempurnaan tulisan berikutnya. Sebagai 
buku teks, buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun 
demikian dalam upaya mengantisipasi perkembangan Hoax dalam 
masyarakat Islam, maka keberadaan buku  ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu sumber rujukan dalam pembelajaran Hukum Islam. 

Penyelesaian buku ini tak lepas dari peran serta berbagai 
pihak, sehingga penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan tak pernah 
henti memberikan dukungan atas tugas yang penulis emban. Semoga 
segenap aktivitas kita bernilai ibadah di sisiNya. Aamiin 

Makassar,     Oktober 2018 

Penulis  
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MENGENALI HOAX DALAM SEBUAH PEMBERITAAN 

Perkambangan globalisasi di era digital menjadikan 
informasi dan komunikasi semakin mudah dijangkau dengan skala 
cepat dan luas. Dengan keberadaan teknologi yang canggih 
tersebut sehingga individu sangat dimudahkan untuk melakukan 
komunikasi dan bertukar informasi.1 Namun seperti hal lain, 
keberadaan teknologi tersebut memiliki efek positif apabila 
digunakan pada hal yang bermanfaat, akan tetapi akan 
menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya dalam hal ini 
masyarakat jika tidak bijak dan cerdas menggunakannya.  

Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi 
berbasis Internet dengan menggunakan teknologi Web 2.0 yang 
memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. 
Sebagai media baru pada fenomena saat ini, tidak hanya digunakan 
untuk sekedar bersosialisasi semata, namun juga sudah meluas 
menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual-beli, dan iklan), 
berkampanye, mengajukan protes, ajakan berdemonstrasi, bahkan 
mencari jodoh (dating). Masifnya penggunaan media sosial untuk 
berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang 
memadai dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, bila 
berita informasi yang dibagikan berisikan pesan yang berisi fitnah, 
berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA. Hal 
ini bisa berujung pada terjadinya kegaduhan, bentrokan, rasa tidak 
aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi.2 Informasi 
yang kurang jelas kebenarannya diakses melalui media-media sosial, 
informasi tersebut seringkali disebut dengan berita hoax. Pada 
akhirnya, timbullah pertanyaan bahwa bagaimana mengenali hoax 
tersebut?. Bagaimana makna hoax dan ciri-cirinya? 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1Sella Afrilia dkk, Jurnal Al-Tadabbur: Pandangan Al-Quran terhadap Realitas 

Hoax, Volume 3 Nomor 1.  2018, , h. 26.  
2Tansah Rahmatullah, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Hoax dalam 

Perspektif Hukum Indonesia, Volume  8 Nomor  2. 2018, h. 104.  
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A. Makna hoax 

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai 
dengan kebenaran yang sesungguhnya (materiële waarheid).3 
Secara singkat, informasi hoax adalah informasi yang tidak 
benar.4 Dalam Cambridge Dictionary,5 kata hoax sendiri berarti 
tipuan atau lelucon. Kegiatanmenipu, trik penipuan, rencana 
penipuan disebut dengan hoax.Kemudian, situs 
Hoaxes.org6dalam konteks budaya mengarahkanpengertian hoax 
sebagai aktivitas menipu, ketika koran sengaja mencetakcerita 
palsu, maka disebut hoax. Aksi publisitas yang 
menyesatkan,ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan 
bisnis, dan klaim politikpalsu merupakan bagian dari sebagai 
hoax”. Dengan demikian “informasi hoax” yang dimaksud 
adalah “informasi tipuan”.Belum banyak literatur mengenai 
informasi hoax yang dapat ditemui. Harley sendiri membuat 
sebuah panduan untuk mengenaliinformasi hoax dan email 
berantai dikarenakan banyaknya laporanmengenai informasi 
hoax dan email berantai yang beredar, menimbulkankeresahan 
di masyarakat. Meskipun sudah dikonfirmasi, usang dan 
tidakrelevan, informasi-informasi ini terus beredar, sehingga 
panduan untukmengenali dan mengatasi hoax menjadi sangat 
penting. 

Kata hoax pada dasarnyaberasal dari “hocus pocus” yang 
aslinya adalah bahasa Latin “hoc est corpus”, artinya “ini adalah 
tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim 
bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoax 

                                                             

3Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2016), h. 236. 

4Hoaxbuster http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html, (Diakses tanggal 04 
April 2018) 

5Dictionary.cambridge 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations,(Diakses tanggal 20 
April 2018) 

6Dictionary.cambridge 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations,(Diakses tanggal 20 
April 2018) 
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banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain.7Hoax 
merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk 
menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk 
mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui 
bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar 
sama sekali.  

Contoh pemberitaan hoax secara sederhana mengklaim 
sesuatu barang atau kejadian dengan sebutan yang berbeda 
dengan barang atau kejadian yang sebenarnya. Hoax berbeda 
dengan pertunjukan sulap. Hoax membuat pembaca atau 
pendengar tidak sadar bahwa dirinya dibohongi. Pendenganr 
atau pembaca betul-betul menyakini pemberitaan itu benar 
adanya padahal berita yang disampaikan oleh sumbernya 
palsu. Adapun sulap umpamanya penonton menyadari apa 
yang mereka lihat dan dengar adalah palsu dan bohong-
bohongan tetapi mereka menikmatinya sebagai sebuah 
hiburan. Biasanya hoax disampaikan pada farum internet seperti 
facebook, tweeter, blog, dan paling sering dibuat dalam forum 
kaskus. Kebebasan pers yang menjadi wujud nyata demokrasi 
dijadikan kesempatan oleh sebagian orang menyalahgunakan 

media ini untuk menyebarkan hoax.  

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sander van der 
Liden dalam karyanya What a Hoax, ia mengatakan  

“With so many people ascribing to weakly 
supported explanations for news events, belief in 
conspiracy theories cannot be a mere symptom of 
pathology. The questioning of officialdom is critical to 
a functioning democracy, as the recent revelations of 
the National Security Agency’s electronic surveillance 
efforts illustrate. Yet new data suggest that conspiracy 
theories can diminish public engagement, eroding 
interest in issues of great political importance. 
Attaining a better understanding of why these ideas 
persist can help us devise new ways to combat 

misinformation”. 
                                                             

7Hoax88wordpress “Arti Hoax”, https://hoax88.wordpress.com/tag/arti/ 
(Diakses pada 20 April 2018) 
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(kebanyakan orang beranggapan lemahnya informasi 
yang diperoleh dari pemberitaan-pemberitaan. Mempercayai 
teori-teori konfirasi tidak bisa dijadikan sebagai unsur utama 
penyebab terjadinya perobahan sosial. permasalahannya 
adalah perlunya kritik terhadap pemahaman demokrasi sebagai 
agen pengawasan national terhadap maraknya pemberitaan di 
berbagai media elektronik. teori confirasi akhirya dapat 
merobah pemahaman dan sikap masyarakat yang 
dihembuskan oleh berbagai kepentingan politik. adanya 
pemahaman yang benar terhadap keadaan ini (pemberitaan 
hoax) akan menjadi alat yang penting untuk memerangi 
keberadaan pemberitaan ini (hoax). 

Pernyataan tersebut menjelaskan pemberitaan hoax 
dapat membentuk pemahaman dan sikap masyarakat. 
Menurut beliau hoax pada dasarnya muncul karena pemberian 
kebebasan yang kebablasan terhadap media pemberitaan. 
Keadaan ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan 
politik. Perlu kesedaran bersama menurut beliau tentang 
keberadaan hoax sehingga masyarakat tidak begitu mudah 
dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.  

Tujuan hoax pada awalnya hanya sekadar 
iseng/lelucon. Kadang pembuat hoax mengirim berita bohong 
kepada orang-orang dekatnya tanpa niat untuk menyebarkan 
ke masyarakat luas. Namun sebagian penerima tidak 
menyadarinya sehingga hoax ini tersebar luas.  

B. Ciri-ciri berita Hoax 

Pada perkembangan selanjutnya hoax menjadi alat bagi 
propagandis atau polikus untuk menyebarkan kepentingan-
kepentingan mereka. Hoax dapat dikenali dengan 
memperhatikan ciri-cirinya seperti berikut:  

1. Adanya permintaan supaya berita atau pesan tersebut di 
kirimkan kepada orang lain seperti kalimat ‘kirimkan ini ke 
setiap orang yang anda kenal”. Semakin mendesak 
permintaannya, semakin mencurigakan pesan tersebut. 

2. Penggunaan tata bahasa yang kurang sempurna seperti 
penggunaan huruf besar yang tidak tepat, kumpulan tanda 



6 

seru yang belebihan, dan gaya bahasanya yang terlalu 
berempati.  

3. Berita atau pesan tersebut tidak dirilis dalam pemberitaan 
lain sebelumnya. Berita seperti ini patut dicurigai sebagai 
hoax karena tidak adanya sumber lain yang mendudukung 
kebenarannya.  

4. Adanya ketidak konsistenan, tidak logis, bertentangan 
degan akal sehat dan klaim palsu yang menyolok.  

5. Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat 
dibuktikan walaupun terhubung ke website dengan info yg 
menguatkan.  

6. Pesan berantai yang diterima (seperti: pesan yang di-forward 
berulang kali sebelum sampai ke anda) lebih cenderung 
palsu.  

Pembuat hoax biasanya mencoba segala cara untuk 
membuat dusta mereka dapat dipercaya, contoh 
menghubungkannya dengan sumber resmi (padahal tidak ada 
sumber yang pasti atau justifikasi). 

Selain itu, ciri-ciri informasi hoax yang dikemukakan 
Harley ada empat, yaitumemuat kalimat yang mengajak untuk 
menyebarkan informasi seluasluasnya,tidak mencantumkan 
tanggal dan deadline, tidak mencantumkansumber yang valid 
dan memakai nama dua perusahaan besar. Keempat ciriini 
setidaknya dapat membantu seseorang dalam memfokuskan 
lokuspemikirannya ketika berhadapan dengan sebuah 
informasi, sehingga dapat bersikap skeptis terhadap setiap 
informasi yang ditemui sekalipun terlihatbenar, lengkap, dan 

sangat meyakinkan.8 

Adapun Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah 
sebagai berikut: 

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 

                                                             

8Clara Novita, Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi 
Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-
maret 2015, (Tesis-Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 17. 

https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-dewan-pers.html
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2. Sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya 
pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak 
berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. 

3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan 
pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta 
menyembunyikan fakta dan data. 

Ciri khas lain hoax adalah adanya HURUF KAPITAL, 
huruf tebal (bold), banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan 
sumber informasi.danciri utama hoax adalah tanpa 
sumber. Penyebar hoax biasanya menuliskan: “copas dari grup 
sebelah” atau “kiriman teman”.9 

Situs hoaxbusters menyebutkan beberapa jenis hoax, 
antara lain hoax hadiah (menyebutkan bahwa anda 
memenangkan sejumlah hadiah), hoax simpati (menyebarkan 
informasi tentang orang yang sakit, butuhbantuan atau 
penculikan) dan urband legend (menyebarkan tentangparfum 
merek tertentu tidak tahan lama baunya). Harley 
mengatakanbahwa informasi hoax masih akan terus 
berkembang seiring denganperkembangan kemajuan jaman. 
Ada juga informasi yang pada esensinyabenar tetapi kegunaan 
dan nilainya dipertanyakan, disebut Harley dengansemi-hoax.10 

Adapun beberapa jenis informasi Hoax dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Fake news (Berita bohong) 
Fake news (berita bohong) adalah berita yang berusaha 
menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk 
memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu 
berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-
hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, 
makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor 
terhadap suatu berita.  

2. Clickbait 

                                                             

9“ Ciri-ciri hoax “ https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-
informasiberita-hoax-di-media-sosial/ (Diaksess 17 Mei 2018) 

10hoaxbuster http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html, (Diakses 04 April 
2018) 
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Clickbait (tautan jebakan) adalah tautan yang diletakkan 
secara stategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk 
menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam 
tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan 
atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing 
pembaca.  

3. Confirmation bias 
Confirmation bias (bias konfirmasi) adalah kecenderungan 
untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi 
sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.  

4. Misinformation 
Misinformation adalahinformasi yang salah atau tidak akurat, 
terutama yang ditujukan untuk menipu.  

5. Satire 
Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, 
ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari 
kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di 
pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan “This 
Hour has 22 Minutes”.  

6. Post-truth 
Post-truth (pasca-kebenaran) adalah kejadian di mana emosi 
lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini 
publik.  

7. Propaganda 
Propaganda adalahaktivitas menyebarluaskan informasi, 
fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan 

kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.11 

                                                             

11Dedi Rianto Rahadi, Jurnal Manajemen dan kewirausahaan: Perilaku 
Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Universitas Merdeka Malang, Vol. 5, 
No.1 2017, h. 62. 
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KECAMAN TERHADAP PELAKU HOAX DALAM HUKUM 
ISLAM BERDASARKAN AL-QUR’AN DAN HADIS 

Berita bohong atau hoax bukan hal yang baru terjadi. 
Zaman Rasulullah pun ada berita-berita bohong yang dibuat oleh 
orang-orang kafir untuk menghambat jalannya dakwah Rasulullah 
saw. Salah satu contoh sebagaimana yang dialami oleh Āisyah yang 
dituduh atau diberitakan telah melakukan tindakan asusila dengan 

Ṣ afwān ibn Mu‟aṭṭal al-Sulamī. Hingga 15 abad kemudian, Islam 
yang telah tersebar ke seantero dunia dengan jumlah pemeluknya 
yang banyak, mestinya fenomena problema tersebut terminimalisir 
atau bahkan telah tidak terulang untuk yang ke sekian kalinya. 
Namun faktanya tidaklah demikian, semakin ke belakang justru 
problem tersebut seakan-akan menjadi tujuan efektif untuk meraih 
apa yang dinginkan oleh kepentingannya tanpa memandang nilai-
nilai kemanusiaan.  

Berita bohong atau hoax adalah penyakit berat yang 
dapat merusak nama baik seseorang. Oleh karena itu, Nabi 
melarang umatnya menyampaikan semua kabar yang didengar 
tanpa diperiksa terlebih dahulu. Terlebih bila berita hoax tersebut 
berhubungan dengan kehormatan kaum muslimin, maka 
hendaknya lebih berhati-hati supaya tidak menuduh seseorang 
dengan kebodohan lalu menjadikannya sebagi sebuah penyesalan. 
Namun apabila dilihat dari permasalahan penyebar berita bohong 
di media sosial ini, maka pelaku tidak terbatas oleh ruang untuk 
melakukan perbuatannya, dalam artian bahwa orang yang berada di 
tempat jauh masih dapat dengan leluasa menyebarkan berita 
bohong di tempat yang diinginkan hanya melalui media sosial. 

Berita bohong atau hoax yang menyebar di kalangan 
masyarakat tentu memiliki varian dan dimensi yang beragam. Di 
antaranya berita-berita hoax yang menyudutkan dan 
mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Banyak peristiwa- 
peristiwa yang terjadi saat ini merupakan hasil rekayasa orang-
orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha 
menyulut api fitnah di kalangan kaum muslimin dan membakar 
semangat yang mempunyai ghairah tinggi terhadap Islam, sehingga 
banyak orang awam yang termakan dan dipermainkan oleh suatu 
berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Berita bohong atau hoax tersebut muncul karena 
banyak faktor yang melatarbelakangi, salah satunya digunakan 
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sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk 
memerangi kaum muslimin. Akan tetapi, seorang muslim yang 
berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah tidak akan 
terpengaruh api fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang 
membenci Islam. Mereka memeriksa dengan teliti informasi yang 
mereka dengar ataupun mereka saksikan dan tidak tergesa-gesa 
dalam mengambil sikap. Mereka akan menimbang-nimbang 
informasi yang didapat sebelum menyebarkannya, disebabkan 
mereka tahu akibat apa yang akan mereka dapat ketika 
menyebarkan suatu berita tanpa menelitinya terlebih dahulu.12 
Lantas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaku hoax 
ditinjau dari dalil al-Quran maupun hadis?. Pada bab ini akan 
diuraikan mengenai hukum berita hoax dalam al-Quran dan hadis 
serta hoax dalam hukum pidana Islam. 

 
A. Hukum berita Hoax dalam Al- Qur’an dan Hadis 

Dalam Al-Qur’an kasus hoax telah diabadikan pada 
Surah Al-Nūr/ 24: 11-19, yang dikenal adalah pada hadîts al-
ifki. Dimana istri Nabi Muhammad dituduh berzina dengan 
salah satu sahabat Nabi, dan kisah yang memilukan ini 
kemudian diabadikan oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an 
sekaligus memberikan pembebasan istri Nabi Muhammad dari 
semua tuduhan tersebut sekaligus menetapkan hukum atas 
penyebar hoax nya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah 

An-Nūr/24 :11-19  

ا لَّكُمۖ بَلإ  سَبوُهُ شَر ّٗ نكُمإۚۡ لََ تحَإ بَةٞ م ِ كِ عصُإ فإ ِ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُٓو بٱِلۡإ

رَهُۥ  مِۚۡ وَٱلَّذِي توََلَّىٰ كِبإ ثإ ِ تسََبَ مِنَ ٱلۡإ ا ٱكإ هُم مَّ نإ رِي ٖٕ م ِ ۚۡ لِكلُ ِ ٱمإ رٞ لَّكُمإ هوَُ خَيإ

تمُُو لََٓ إذِإ سَمِعإ هُمإ لَهُۥ عَذاَبٌ عَظِيمٞ لَّوإ تُ مِنإ مِنَٰ مُؤإ مِنوُنَ وَٱلإ مُؤإ هُ ظَنَّ ٱلإ

بَعَةِ شُهَداَءَٓۚۡ فإَذِإ  هِ بأِرَإ لََ جَاءُٓو عَليَإ بيِنٞ لَّوإ كٞ مُّ ذآَ إِفإ ا وَقاَلوُاْ هَٰ رّٗ بأِنَفسُِهِمإ خَيإ

 ِ لُ ٱللََّّ لََ فضَإ ذِبوُنَ وَلوَإ كَٰ ِ هُمُ ٱلإ ئِكَ عِندَ ٱللََّّ
ٓ توُاْ بٱِلشُّهَداَءِٓ فأَوُْلَٰ كُمإ لَمإ يأَإ  عَليَإ

تمُإ فيِهِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ إِذإ  ٓ أفَضَإ خِٓرَةِ لَمَسَّكُمإ فيِ مَا ياَ وَٱلۡإ مَتهُُۥ فيِ ٱلدُّنإ وَرَحإ

ا  سَبوُنَهُۥ هَي ِنّٗ مٞ وَتحَإ سَ لَكُم بِهۦِ عِلإ ا لَيإ وَاهِكُم مَّ سِنتَِكُمإ وَتقَوُلوُنَ بأِفَإ نَهُۥ بِألَإ تلَقََّوإ

ِ عَ  ذاَ وَهوَُ عِندَ ٱللََّّ ا يَكوُنُ لنَآَ أنَ نَّتكََلَّمَ بِهَٰ تمُ مَّ تمُُوهُ قلُإ لََٓ إذِإ سَمِعإ ظِيمٞ وَلوَإ

لِهِٓۦ أبَدَاً إنِ كنُتمُ  ُ أنَ تعَوُدوُاْ لِمِثإ نٌ عَظِيمٞ يَعِظُكمُُ ٱللََّّ تَٰ ذاَ بهُإ نَكَ هَٰ حَٰ سبُإ

                                                             
12Sella Afrilia dkk, Jurnal Al-Tadabbur: Pandangan Al-Quran terhadap Realitas 

Hoax, Volume 3 Nomor 1.  2018, , h. 29.  
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 ُ تِۚۡ وَٱللََّّ يَٰٓ ُ لَكُمُ ٱلۡإ مِنيِنَ وَيبُيَ ِنُ ٱللََّّ ؤإ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ مُّ

 ُ خِٓرَةِۚۡ وَٱللََّّ ياَ وَٱلۡإ حِشَةُ فيِ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لَهُمإ عَذاَبٌ ألَِيمٞ فيِ ٱلدُّنإ فَٰ تشَِيعَ ٱلإ

لَمُونَ   لَمُ وَأنَتمُإ لََ تعَإ  يَعإ

Terjemahnya: 
11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong 
itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira 
bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah 
baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 
Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara 
mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. 
12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu 
orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik 
terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini 
adalah suatu berita bohong yang nyata." 
13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan 
empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka 
tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi 
Allah orang- orang yang dusta. 
14. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada 
kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa 
azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita 
bohong itu. 
15. (ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari 
mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang 
tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya 
suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah 
besar. 
16. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar 
berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita 
memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini 
adalah Dusta yang besar." 
17. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali 
memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu 
orang-orang yang beriman. 
18. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) 
perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
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yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di 
akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak 
mengetahui.13 

Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 
‘Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani 
Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh 
kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi 
berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. 
dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka 
berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya 
untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Dia 
merasa kalungnya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. 
Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan 
bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah‘Aisyah 
mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di 
tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali 
menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat 
Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang 
sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: 
"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" ‘Aisyah 
terbangun. lalu Dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai 
untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba 
di Madinah. orang-orang yang melihat mereka 
membicarakannya menurut Pendapat masing-masing. mulailah 
timbul desas-desus. kemudian kaum munafik membesar- 
besarkannya, Maka fitnahan atas ‘Aisyah r.a. itupun bertambah 
luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum 
muslimin. 

Disalah satu riwayat yang menjelaskan mengenai 
peristiwa tersebut sehingga Allah menurunkan firmannya 
adalah dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim: dari ‘Aisyah, ia 
mengatakan; Rasulullah saw. ketika hendak bepergian, beliau 
mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka 
ia akan pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara 
kami adalah sebuah peperangan yang akan beliau ikuti. 
Keluarlah undianku sehingga aku pergi bersama beliau. Hal ini 

                                                             
13Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Samad, 2014), h. 351. 
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terjadi setelah turunnya ayat hijab. Kemudian aku dibawa di 
dalam sekedup (tandu). Dalam sebuah perjalanan ‘Aisyah 
terpisah dari rombongan karena hendak mencari kalungnya 
yang hilang. ‘Aisyah menunggu ditempat semula hingga 
tertidur. Saat itu, Shafwan bin Al-Mu’athil juga tertinggal dri 
rombongan. Shafwan lalu meminta ‘Aisyah segera naik ke atas 
unta, sementara Shafwan sendiri memegang tali kendali 
untanya tanpa menoleh dan berbicara dengan ‘Aisyah.14 

Abdullah bin Ubay yang melihat hal itu, merasa 
mendapatkan ilham untuk menyerang Rasulullahsaw. Ia pun 
menyusun rencana memfitnah ‘Aisyah berzina dan banyak 
masyarakat muslim yang termakan hoax murahan tersebut. 
Kabar dusta ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah, semua 
orang sepertinya telah mendengar tentang hoax tersebut 
kecuali ‘Aisyah sendiri. ‘Aisyah yang beru pulih dari sakit, 
sempat heran melihat perilaku suaminya yang berbeda dari 
biasanya. Satu bulan hoax ini membuat suasana genting, hingga 
ada sahabat Rasulullah yang terpengaruh kabar dusta tersebut. 
Bahkan sikap Rasulullah berubah dengan ‘Aisyah selama 
sebulan, hingga kemudian Allah saw .menurunkan ayat Al-
Qur’an untuk mengklarifikasi hoax keji tersebut, yang terdapat 
pada QS. Al-Nūr/24:11. Mengenai ayat ini terdapat beberap 
hikmah dan kandungan yang sangat dalam, yang dapat 
menjadi mutiara berharga bagi generasi manusia setelahnya. 
Yaitu tentang munculnya hoax itu adalah hasil dari sebuah 

konspirasi, Sayyid Quthub dalam tafsir fi zhilal Al-Qur‟an 
menyatakan bahwa hoax yang dilemparkan kepada Aisyah 
merupakan sebuah konspirasi para pembenci dakwah Islam 
saat itu, yang hendak bertujuan untuk merendahkan dari 
kemuliaan diri Nabi Muhammad, sehingga dengan hal tersebut 
Islam menjadi rendah dan hina. Peristiwa ini juga menyingkap 
bagi kaum muslimin tentang urgensi diharamkannya tuduhan 
dan menghukum para penuduh itu dengan hukuman had yang 
diwajibkan oleh Allah.15 

                                                             
14As-Suyuthi, Asbabun Nuzul, Cet.I (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), h. 373-376. 

15Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an di bawah Naungan Al-Qur‟an, Jilid 
VIII (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 220. 
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Kemudian hoax adalah sebuah kabar seperti kabar 
informasi pada umumnya yang beredar dengan cepat, sehingga 
terkadang informasi yang beredar dengan cepat tersebut jika 
tanpa dicerna dengan baik maka akan mengakibatkan musibah 
bagi objek yang diceritakan. Dalam tafsir Jalalain, setiap orang 
yang berbicara mengenai berita bohong dan menuduh Ummul 
Mukminin ‘Aisyah r.a. dengan tuduhan keji, ‘Aisyah 
mengatakan bahwa mereka adalah Hissan bin Tasbit, Abdulah 
bin Ubay, Mistah dan Hammah binti Jahsy.16 Perlu diketahui 
bahwa Hissan bin tsabit merupakan sahabat Nabi yang utama, 
begitupun Mistah merupakan sanak dan keluarga jauh dari 
Abu Bakar, sedangkan Hammah merupakan salah satu dari 
saudara ipar dari istri Nabi lainnya, bisa dibayangkan 
bagaimana peredaran informasi hoax yang sulit terbendung jika 
sudah tersebar, sehingga orang-orang yang berada dilingkaran 
terdekat Nabi Muhammad saja dapat mudah termakan dan 
ikut serta menyebarkan informasi tersebut. Kemudian ayat 
selanjutnya mengajarkan kepada kaum muslimin, bagaimana 
menyikapi suatu berita, “Mengapa di waktu kamu mendengar berita 
bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik 
terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah 
suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka (yang menuduh itu) 
tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah 
karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah 
pada sisi Allah orang-orang yang dusta". (QS. An-Nur/ 24: 12-13). 

Dalam tafsir Ibnu Katsir hal ini merupakan pengajaran 
dari Allah kepada kaum mukminin berkaitan dengan kisah 
‘Aisyah Mengapa ketika mendengar tuduhan yang ditujukan 
kepada Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a. Orang-orang mukmin 
dan mukminat memisalkan tuduhan semacam itu menimpa 
diri mereka sendiri, jika tuduhan tersebut tidak layak 
dilayangkan kepada diri mereka, tentunya Ummul Mukminin 
lebih layak terbebas dari tuduhan tersebut. Mengapa kaum 
mukminin dan mukminat tidak bersangka baik, karena Ummul 
Mukminin lebih berhak mendapat persangkaan baik tersebut. 

                                                             
16Jalaluddin Al-Mahallin dan Jalaluddin As-Suyuthi, Terjemahan Tafsir 

Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 
229. 
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Mereka berkata dengan lisan mereka dan hal tersebut 
merupakan dusta yang nyata terhadap Ummul Mukminin.17 
Karena tidak mendatangkan saksi untuk menguatkan tuduhan, 
berarti dalam hukum Allah swt.mereka adalah para pendusta 
keji, ini termasuk salah satu larangan dan kelalaian dalam 
menunaikan kewajiban menguatkan tuduhan berdasarkan 
kaidah; bukti wajib bagi orang yang menuduh dan sumpah 
wajib bagi orang yang mengingkari.18 

Pada dasarnya, secara makna ada kesamaan arti secara 
fundamental antara hoax dan fitnah dan juga ghibah. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah secara etimologi berarti 
perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang 
disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti 
menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan 
sebagainya).19 Pengertian fitnah dalam Ensiklopedi Agama dan 
Filsafat menerangkan bahwa fitnah adalah perkataan bohong 
yang mencelakakan orang, atau maksud-maksud yang tidak 
baik terhadap sasaran atau yang difitnah.20 Dapat diartikan 
pula bahwa fitnah adalah mendatangkan bencana kepada 
seseorang dengan berita yang dibuat-buat; perkataan dusta 
atau tidak berdasarkan kebenaran, yang sengaja disebarluaskan 
dengan maksud menjelekkan, menyakiti, merugikan, pihak lain 
terkait masalah kehormatan, reputasi dan kebebasan.21 

Dalam pandangan umum dikatakan bahwa memfitnah 
adalah menuduh dan menyatakan orang lain melakukan suatu 
keburukan, padahal orang itu tidak melakukan hal yang 
dituduhkan kepadanya.22Adapungibah berasal dari bahasa 

                                                             
17Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid VI,  2004, h. 22-23. 
18Wahhbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid II, h. 708. 
19Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

2008), h. 238 
20Mochtar Effendy, Ensklopedi Agama dan Filsafat, Universitas Sriwijaya, 

2001, h. 194. 
21Indy G. Khakim, Kamus Cerdas Pengetahuan Islam, (Blora: Pustaka Kaona, . 

2008), h. 64. 
22Mawardi Labay El-Sulthani, Lidah Tidak Bertulang (Jakarta: Al-Mawardi 

Prima, 2002), h.171-172. 
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Arab ga-ba yagi-bu gaiban yang berarti gaib, tiada hadir.23 Kata 

-ي- ب akar kata الغيبة غ   yang dalam kitab Maqasyis al-

Lughah diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari 
pandangan.24 Asal kata ini memberi pemahaman adanya unsur 
“ketidakhadiran seseorang” dalam ghibah, yakni orang yang 
menjadi obyek pembicaraan. Kata ghibah dalam bahasa 
indonesia mengandung arti umpatan, yang diartikan sebagai 
perkataan yang memburuk-burukan orang.25 Dan gibah secara 
syar’i yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada 
di tempat dengan sesuatu yang tidak di sukainya. Baik 
menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, 
perbuatanyya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.26 
Sebagaimana dalam hadis di jelaskan tentang gibah yaitu: 

: سَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَّمَ،قاَ َ ليَْهِوَ لهُعَ عَنْأبَيِهُرَيْرَةَ،أنََّرَسُوْلَللهِصَلَّىل

 هُ أعَْللَللللللمُ،رَسُلللللللوْلُ  وَ رُوْنَ مَلللللللا الْغِيْبلَللللللةُ " قلَللللللالوُْا: لُ "أتلَللللللدْ 

َِ بِمَللللللا يَكْللللللرَهُ، قيِْلللللل َِ أخََللللللا يْللللللتَ إنِْ فَرَأَ لَ: أَ قلَلللللاَ : ذِكْللللللرُ

ا يْلللللهِ مَلللللفِ انَ كَلللللكَلللللانَ فلِللللي أخَِللللليْ مَلللللا أقَلُللللوُْ   قلَللللاَ : "إنِْ 

 .هَتَّهُ قدَْ بَ يْهِ فَ نْ فِ تقَوُُْ  فَقدَِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يَكُ 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : 
Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu 
menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, 
“Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku 
melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau 
memang sebenarnya begitu berarti engkau telah 
menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar 
maka berarti engkau telah berdusta atasnya. untuk di bakar 

                                                             
23Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

1989), h. 304. 
24Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam maqayis al-lughah, 

(Bairut Lebanon : daral-fikr jilid 4), h. 340. 
25W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 1336. 
26Hassan sa’udi & Ahmad Hasan Irabi, Jerat-Jerat Lisan, (Solo: Pustaka 

Arofah, 2004), h.14. 
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(berupa benda – benda logam: emas atau perak), dengan 
tujuan di peroleh kemurniannya. Allah berfirman dalam surat 
Adz Dzariyat menjelaskan hukuman fitnah adalah: (Hari 
pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas 
api neraka (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu 
itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan”. 
Al-Qur’an dan Hadist telah memperingatkan tentang ghibah 

dan melarang perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt di 
dalam QS al-Hujurat/49:12:  

 

أٓيَُّهَا  ا يَٰ تنَبِوُاْ كَثِيرّٗ مۖٞ بَ ن ِ إِنَّ ٱلظَّ  نَ م ِ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱجإ ضَ ٱلظَّن ِ إثِإ  وَ لََ عإ

ضًاۚۡ أيَُحِبُّ  ضُكُم بَعإ تبَ بَّعإ مَ مإ أنَ يأَإ حَدكُُ أَ  تجََسَّسوُاْ وَلََ يَغإ كلَُ لَحإ  كلَُ يأَإ

َۚۡ إِ  تمُُوهُۚۡ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ ا فَكَرِهإ تّٗ َ  نَّ أخَِيهِ مَيإ ابٞ ٱللََّّ حِيمٞ   توََّ   رَّ

Terjemahanya: 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 
dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. 27 
Dan sabda rasulullah saw.: Berdasarkan Hadis tersebut ghibah 

di artikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang 
muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang di sebutkan 
memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut 
dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti 
telah memfitnahnya. Fitnah sendiri dalam kamus besar bahasa 
indonesia diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar 
kebenarannya yang disebarkan denganmaksud menjelekkan orang 
seprti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. 
Hal senda juga dikemukakan oleh abdul mujid, ia menyatakan bahwa 
fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang 
hakikatnya hendak merugikan orang lain. Pengertian di atas tampak 
berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa Arab fitnah 
menurut bahasa Arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu  
 

                                                             
27Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516 
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دثني ن ححدثناأبوبكربنأبىشيبة، ثنا وكيع، ثنا الۡسود بن شيبا

 يحر بن مرار عن جده أبي بكرة قا : مر النبي صلى ل

ي عذبان وما يعذبان فعليه وسلم بقبرين، فقا : إنهما لي

ي أحدهما فيعذب في البو  وأما الَخر فيعذب فكبير، أما 

 الغيبة.
 

Artinya: 
“Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Waki’ dari al-Aswad 
ibn Syaiban dari Bahr ibn Mirar dari kakeknya Abi Barkah 
bakrah berkata, rasulullah saw. Lewat di depan kuburan seraya 
bekata: kedua penghuni kuburan akan disiksa dan mereka di 
siksa bukan karena dosa besar. Di siksa karena kencing 
sedangkan yang satu lagi di siksa karena masalah ghibah.  

Gibah termasuk larangan haram yaitu berdosa bagi 
yang melakukannya, untuk itu ghibah harus di tinggalkan. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS al-An‘am/6:120 yang 
berbunyi: 

مِ وَباَطِنَهُٓۥۚۡ إِنَّ ٱلَّذِي ثإ ِ هِرَ ٱلۡإ
سِ يَ نَ وَذرَُواْ ظَٰ ِ كإ نَ بِ بوُنَ ٱلۡإ زَوإ مَ سَيجُإ مَا كَانوُاْ ثإ

ترَِفوُنَ    يقَإ

Terjemahnya: 

“Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang 
tersembunyi.Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, 
kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan 
apa yang mereka telah kerjakan”.28 

B. Hoax dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam perspektif Islam, menyebarkan hoax termasuk 
perbuatan ghîbah menceritakan tentang seseorang yang tidak 
berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik 
menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, 
perbuatanyya, urusan agamanya, dan urusan dunianya. 
Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang ghîbah yaitu: “Dari 
Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
Tahukah kalian apa ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan 

                                                             
28Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 231 
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Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu 
menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, 
“Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku 
melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau 
memang sebenarnya begitu berarti engkau telah 
mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar 

maka berarti engkau telah berdusta atasnya. 

Berdasarkan hadis tersebut ghîbah diartikan dengan 
menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang 
muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang 
disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak 
suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan 
tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya. Allah swt tidak 
menghendaki umatNya melakukan perkataan dusta dan 
kebohongan, Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk 
sangka kepada pihak lain.  

Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma 
kebebasan berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang 
diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang 
kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, 
memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula 
pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-
mencurigai. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan 
yang obyektif dan benar. Apapun yang diucapkan seseorang, 
harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah 
dan manusia. Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, 
Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini 
sesuai dengan peringatan yang disampaikan QS Al-
Hujurat/49:6. Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi 
orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita 
yang belum jelas kebenarannya.bahwa dengan tidak 
menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan ibadah yang 
dapat meningkatkan iman jika kita menyebarkan berita 
bohong atau hoax dapat berdampak pada kerusakan hubungan 
pribadi dan masyarakat.  

Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh 
tanpa meneriksa berita terlebih dahulu. Penyesalan di dunia 
maupun diakhirat akan ditimpakan kepada orang yang 
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menerima isu negatif, serta kepada orang yang menyebarkan 
berita bohong atau hoax. Allah swt juga mengingatkan bahwa: 
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu 
ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 
semua itu akan diminta pertnggung jawabannya” QS Al-
Isra’/17:36. 

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu 
yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang 
teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan 
kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati 
manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu 
dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya 
dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka 
Allah akan membalasnya dengan siksaan. Dalam hukum 
pidana di Indonesia pelaku menyebar berita hoax dikenai 
sanksi dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:  “Setiap orang 
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

Dalam pasal 45 ayat (2) memenuhi unsur: 

1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap 
orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku. 

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan. Dengan sengaja yang dapat 
diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,terbukti 
melakukan dalam hal melaksanakan delik yang 
diancamkan dalam pasal tersebut. 

3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja 
kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk 
kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, 
kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan 
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kesenangan atau keuntungan sebagianya.Unsur yang 
terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan 
menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu 
kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan 
pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen 
di dalam transaksi elektronik. 

4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang 
melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau 
media elektronik lainnya. 

5. Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 ayat (1) 
dipidana 6 (enam) tahun / dendan 
Rp.1.000.000.000,00. Dengan adanya sanksi yang tegas 
bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak 
mudah dan tidak seenaknya berbuat jarîmah. Harapan 
diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku jarîmah 
tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat.  

Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk 
melindungi lima hal yang disebut dengan mashlahahdharûriyyah, 
yaitu:29 

1. Dîn (untuk perlindungan terhadap agama). Agama di sini 
maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan 
undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur 
hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur 
hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara 
kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah 
mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang 
menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah 
juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika 
ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi 
agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang 
murtad dan musyrik. Dengan demikian, tujuan hukum Islam 
ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan 
mashlahah dharûriyyah, yaitu dîn (untuk perlindungan terhadap 

                                                             
29LailatulUtiyaChoirroh, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam: 

Pemberitaan Hoax Perpektif Hukum Pidana Islam,Volume 3, Nomor 2, ISSN 2460-

5565, Surabaya, 2017, h. 343. 
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agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), ´aql (akal), dan mâl (harta 
benda). 

2. Nafs (jiwa), Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan 
berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, 
pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka 
akan terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam 
dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diat (denda) 
bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah 
melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri). 

3. Nasl (keturunan), untuk memelihara keturunan Allah 
mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan 
perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan 
terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan 
perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan 
hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali. 

4. ´aql (akal), untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah 
mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik 
dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut 
ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang 
memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan 
terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya 
ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum 
minuman keras. 

5. Dan mâl (harta benda). Untuk memelihara harta ini 
disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan 
muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, 
Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang 
lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri 
diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman 
potong tangan. Suatu perbuatan dianggap jarîmah apabila 
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi 
menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur 
umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana 
berlaku pada semua jarîmah, sedangkan unsur khusus hanya 
berlaku untuk masing-masing jarîmah dan berbeda antara 
jarîmah yang satu dengan yang lain. 

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila 
unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar berita hoax 
terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab 
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dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk 
pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu: Pelaku sanggup memahami 
nas-nas syara’ yang berisi hukum taklifi dan pelaku orang yang pantas 
dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman. Di dalam 
hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: yang 
pertama, jarîmah hudûd, suatu jarîmah yang dibentuknya telah 
ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.  Yang kedua, 
jarîmah qishâsh atau diat, seperti jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh atau diat, 
telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarîmah ini hanya 
satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, ta’zîr, adalah suatu dalam 
bentuk jarîmah, yang bentuk atau macam jarîmah serta hukuman dan 
sanksinya ditentukan oleh penguasa.  

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong 
dalam hukum pidana Islam adalah ta’zîr. Para fukaha mengartikan 
ta’zîr dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis 
yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan 
hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan 
pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman 
ta’zîr boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan 
kemaslahatan. Para ulama membagi jarîmah ta’zîr yakni yang berkaitan 

dengan hak Allah swt dan hak hamba. 

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak 
Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan 
umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, 
pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. 
Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan 
hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan 

bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan. 

Syarat supaya hukuman ta’zîr bisa dijatuhkan adalah orang 
yang berakal saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebar 
berita hoax itu adalah orang yang berakal dan orang mukalaf hukuman 
ta’zîr bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang 
melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman 
hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig 
atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua 
selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki 
kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil 
yang sudah mumayyiz, maka ia dita’zîr, namun bukan sebagai bentuk 
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hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi 
pelajaran. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang melakukan 
tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup 

umur, mempunyai kemampuan bebas (muchtâr). 

Dilihat dari segi pemberitaan hoax, apabila merujuk pada 
individu maka kejahatannya termasuk kejahatan individu dan 
mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia apabila pemberitaan 
hoax berbau dengan SARA suku, agama, ras, dan golongan berarti 
termasuk kejahatan menyinggung hak Allah karena segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.Pada dasarnya, hukum 
Islam menetapkan bahwa tindak pidanatindak pidana ta’zîr memiliki 
sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam. 

Menurut penulis, pelaku tindak pidana pemberitaan hoax 
mendapat hukuman ta’zîr yang berupa hukuman kawalan tidak 
terbatas. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus 
dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau 
sampai ia mati, bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan 
terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai 
terhukum mati. Artinya, hukuman baru akan berakhir dengan 
kematian si terhukum atau taubatnya sebelum mati atau menjadi baik 
pribadinya. 
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FENOMENA PENYEBARAN BERITA HOAX DALAM 
MASYARAKAT INFORMASI 

Informasi hoax telah banyak menimbulkan berbagai macam 

bentuk kegaduhan di tengah masyarakat, baik dalam ranah politik, 

keamanan sosial, ekonomi dan berbagai hal lainnya.30 Salah satu 

contoh sederhana dalam hal ini yaitu seseorang menerima informasi 

dari orang lain melalui media sosial whatsapp. Setelah dibacanya, baik 

penuh atau hanya sebagian, dan menurutnya menarik, ia kemudian 

membagikannya kepada teman-temannya yang lain. Setelah 

membagikan informasi itu, ada rasa puas dalam dirinya, sekalipun ia 

tidak memperoleh balasan atau tanggapan atas informasi yang ia 

bagikan. Barangkali ini merupakan sebuah kepuasan semu yang 

dialami seseorang melalui media sosial.31 Semakin mudahnya orang 

mendapat informasi dan sekaligus juga memberi informasi kepada 

orang lain ini perlu disikapi dengan bijaksana.  

Salah satu faktor menculnya berita hoax yaitu faktor 

ketidaktahuan. Penyebab beredarnya berita hoax adalah ketidaktahuan 

dari orang yang menshare berita tersebut yang merupakan  berita hoax. 

Hal ini terjadi karena berita tersebut diperoleh dari orang yang ia 

percaya sehinga ia menshare tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu 

padahal orang tersebut juga memperoleh dari sumber yang tidak pasti 

kebenarannya. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana 

mengenali berita hoax yang muncul di masyarakat dan penyebaran 

berita atau informasi tersebut sehingga tujuan bab ini yaitu untuk 

                                                             
30Ali Musri Semjan Putra, Al-Majaalis, Hoax dalam Tinjauan Hadits Nabawi, 

Volume 6 Nomor 1. 2018, h. 149.  
31Stepanus Sigit Pranoto, Al-Quds, Inspirasi Alquran dan Hadis dalam 

Menyikapi Informasi Hoax, Volume  2 Nomor . 1. 2018, h. 30.  
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memberikan literasi kepada pembaca mengenai banyaknya fenomena 

hoax dan cara persebarannya di masyarakat luas.  

A. Mengenali berita Hoax dalam masyarakat Informasi di 
Indonesia  

Hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena 
menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu 
sebagai kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang 
dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.32Hoax sendiri dapat 
bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu 
sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi Hoax. 
Menurut Anna, keterbatasan rentang perhatian manusia ditambah 
dengan informasi yang sangat deras di media sosial dianggap menjadi 
penyebab Hoax gampang menyebar.33 Penelitian menyebutkan, 
seseorang cenderung melihat “bias informasi” dan hanya menaruh 
perhatian, serta menyebarkan informasi yang sesuai dengan 
kepercayaannya. Bahkan meski infomasi tersebut palsu. 
Perkembangan tekhnologi informasi turut serta mendorong 
penyebaran berita atau informasi Hoax.  

Teknologi Informasi untuk Indonesia sendiri ikut berkembang 
pesat dimana pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 
juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengetahui 
berita yang tersebar, maka diperlukan klasifikasi dokumen untuk 
mengetahui apakah berita tersebut Hoax atau bukan. Klasifikasi 
dokumen merupakan proses menemukan sekumpulan model yang 
mendeskripsikan dan membedakan kelas-kelas data sesuai dengan 
kategori yang dimilikinya. Tujuan klasifikasi untuk memprediksikan 

                                                             
32Rasywir, E dan Purwarianti, A. 2015. “Eksperimen pada Sistem 

Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin”. dalam: 
Jurnal Cybermatika 3 (2). Dapat diunduh dari: 
http://cybermatika.stei.itb.ac.id/ojs/index.php/cybermatika/article/download/133
/65. (Diakses pada 17 Oktober 2018) 

33Anna, L K. 2017. Mengapa Hoax Mudah Menyebar. Dapat diunduh dari: 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/ 07/mengapa-berita-hoax-mudah-
menyebar.  (Diakses pada 17 Oktober 2018) 
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kelas dari objek yang belum diketahui kelasnya dengan karakteristik 
tipe data yang bersifat kategorik (Han et al. 2011).34 

Berdasarkan pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat 
menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada Hoax. Orang 
lebih cenderung percaya Hoax jika informasinya sesuai dengan opini 
atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seseorang penganut paham 
bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori 
konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut 
akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang 
diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri 
seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga 
cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang 
diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk 
menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah 
jika si penyebar Hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam 
memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau 
sekadar untuk cek dan ricek fakta. 

Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi 
melalui internet, diantaranya adalah: 

1. Undirected viewing 

Pada undirected viewing, seseorang mencari informasi tanpa tahu 
informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan 
adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak 
mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan 
informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan 
keinginannya. 

 

 

                                                             
34Han, J, Kamber, M, dan Pei, J. 2011. Data Mining: Concept and Techniques, 

Thrid Edition. Waltham: Morgan Kaufmann Publishers. Dapat diunduh dari: 
http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-
Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-
Jian-Pei-Data-Mining-Concepts-and-Tech-niques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-
2011.pdf. (Diakses pada 17 September 2018) 
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2. Conditioned viewing 
Pada conditioned viewing, seseorang sudah mengetahui akan apa 
yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, 
pencarian informasinya sudah mulai terarah. 

3. Informal search 
Mode informal search, seseorang telah mempunyai pengetahuan 
tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi 
melalui internet hanya  untuk menambah pengetahuan dan 
pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini pencari 
informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana 
seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun 
dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan 
waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran 
yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya 
tindakan atau respon terhadap kebutuhannya. 

4. Formal search 
Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha 
untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus 
sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal 
karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode 
tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh 
informasi secara detail guna memperoleh solusi atau 
keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi.  

Perilaku penyebaran Hoax melalui internet sangat dipengaruhi 
oleh pembuat berita baik itu individu maupun berkelompok, dari yang 
berpendidikan rendah sampai yang tinggi, dan terstruktur rapi 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang 
memiliki keahlian khusus dalam menggunakan search engine dengan 
orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan search engine. 
Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang 
memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan search engine, 
akan cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran 
dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman (novice). 
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Bentuk-bentuk ancaman yang disebarkan oleh pembuat Hoax 
dapat berupa:  

1) Propokasi yaitu pemberitaan untuk menyulut kebencian dan 
kemarahan orang-orang yang menjadi sasaran Hoax.  

2) Agitasi yaitu hasutan kepada orang banyak (untuk 
mengadakan huru hara, pemberontakan, dan sebagainya 
biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitas partai politik, 
pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa.  

3) Propaganda yaitu sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk 
membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, 
dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan 
respon sesuai kehendak pelaku propaganda.35 

Dengan adanya bentuk-bentuk ancaman yang disebabkan oleh 
berita Hoax tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat informasi 
memahami dan lebih mengenali berita Hoax yang tersebar di media 
sosial.  

B. Penyebaran berita Hoax dalam masyarakat Informasi di 
Indonesia 

Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang 
efektif, tranparasi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai 
agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai 
jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang 
tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer 
informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada 
masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi 
langsung kepada pemerintah tentang berbagai hal terkait dengan 
pelayanan yang diterima. Media sosial adalah media yang digunakan 
oleh individu agar menjadi sosial, secara daring dengan cara berbagi 
isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain. Dari definisi tersebut 

                                                             

35https://www.scribd.com/document/339713147/Menangkal 

propaganda-hoax-pdf  (Diakses 17 Oktober 2018) 
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jelas bahwa masyarakat dapat berbagi informasi dan sebaliknya kepada 
pemerintah.  

Pada gambar 1 memperlihatkan contoh pengaduan dan media 
yang digunakan dengan menggunakan Istagram. 

 

 
 

Gambar 2. Akun Pengaduan Masyarakat melalui Media Twitter  
Sumber: https://twitter.com/P3Mkotasmg 

https://twitter.com/P3Mkotasmg
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Gambar 3. Himbauan Pengaduan Masyarakat dan Media Pemerintah 
Melalui Instagram 

Sumber: https://www.instagram.com/ 

Pada era keterbukaan dewasa ini peran media sosial 
dibutuhkan oleh pemerintah diantaranya membantu penyelesaian 
pengaduan atau laporan pelayanan publik, membantu peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan 
mempercepat penyelesaian laporan pelayanan publik. Media sosial 
mempunyai peranan strategis selain sebagai transformasi informasi, 
media sosial juga dapat menjadi sarana komunikasi antar sesama 
masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dalam 
menyampaikan keluhan maupun menyampaikan berbagai aspirasi. 
Banyaknya media online dan media sosial yang menawarkan berbagai 
akses kemudahan akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijadikan 
sebagai wadah dalam memberikan masukan, kritik maupun saran 
dalam pembangunan. Disisi lain perlu adanya dorongan kepada semua 
lapisan masyarakat agar memiliki etika bagaimana memanfaatkan 
media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial yang 
memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan dapat 
merugikan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu 
sendiri. 

Permasalah yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini 
adalah banyaknya Hoax yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar 
pun tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial dan Hoax. 
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Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan 
berdampak pada hukum dan informasi Hoax-pun telah memecah 
belah publik.  

 

 

Gambar 4. Contoh Informasi Hoax 

Sumber: https://web.facebook.com/?_rdc=1&_rdr 

 

Faktanya, jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan, hal tersebut juga meningkatkan peningkatan 
penyebaran Hoax. Tujuan dari pembuat dan penyebar Hoax adalah 
menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang 
salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.  

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi 
informasi sebenarnya, dengan kata lain Hoax diartikan sebagai upaya 
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pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi 
tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai 
tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya, dengan 
caramembanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa 
menutupi informasi yang benar.36 

Hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk Cyber Crime 
yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak 
sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Pilkada DKI Jakarta 
adalah salah satu peristiwa skala nasional yang terpengaruh oleh Hoax. 
Berita bohong atau Hoax berbau SARA sangat banyak tersebar atau 
disebarkan ke media sosial online pada masa pilkada di tahun 2017. 
Banyak orang terpengaruh oleh berita Hoax tersebut, sehingga muncul 
rasa curiga, benci, sentimen terhadap orang yang berbeda agama 
akibat Hoax berbau SARA tersebut, bahkan pengaruhnya terus 
terbawa walaupun Pilkada DKI Jakarta sudah selesai berlangsung.  

Berbagai Media Sosial Online merupakan sarana atau media bagi 
seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi 
pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk 
menyampaikan berbagai informasi. Sebenarnya jika media online 
tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada masalah 
yang perlu dikuatirkan. Sayangnya media sosial online sering kali 
digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang 
ataupun pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan, baik 
kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lain.  

Kurangnya penyaringan informasi berita di media sosial online 
dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat dan 
penyebar Hoax dalam melakukan pekerjaannya. Hoax, fitnah, ujaran 
kebencian, hujatan bermunculan tanpa henti di media sosial. 
Berdasarkan informasi dari situs Kementerian Komunikasi dan 
Informatika sepanjang tahun 2016 Direktorat Resrimsus Polda Metro 
Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media 
online yang menyebarkan informasi Hoax, provokasi dan SARA, serta 
sekitar 800 ribu situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar berita 
palsu dan ujaran kebencian.  

                                                             
36Mansyah. B, Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam 

Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, Skripsi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, 2017, h. 8. 
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Penyedia layanan internet di Indonesia (twitter, telegram, 
blackberry messenger, google. Facebook. Line, metube, bigo live dan 
live me) menyelenggarakan deklarasi “Internet Indonesia lawan 
Hoax”.  Melihat begitu besarnya dampak negatif Hoax bagi kehidupan 
sosial di Indonesia maka pada tahun 2012 dibuatlah sebuah komunitas 
dengan nama Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Empat 
pilar gerakan Mafindo: Narasi Anti Hoax dengan grup diskusi anti 
Hoax dan situs turnbackhoax.id; Edukasi Literasi, dengan gerakan 
edukasi di sekolah, kampus dan masyarakat umum; Advokasi kepada 
keluarga, tokoh masyarakat lintas agama/pendidikan/profesi, 
pemerintah dan pengelola media sosial. Silaturahmi untuk memecah 
dinding polarisasi akibat isu sosial politik dan SARA. Melalui gerakan 
ini Mafindo berharap dapat mendorong masyarakat lebih positif 
dalam pemanfaatan media sosial, sehingga segala pengaruh negatif 
dapat terbendung dengan sendirinya. 37 

Berikut ini adalah sebuah hasil survey yang berhasil diperoleh 
dari Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 201738 , Perilaku 
Masyarakat Menyikapi Hoax:  

a) Alasan Meneruskan berita heboh  

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa salah satu alasan 
Hoax tersebar adalah karena Hoax tersebut diperoleh dari 
orang yang dapat dipercaya. Kategori orang yang dapat 
dipercaya tersebut ada beberapa macam, antara lain tokoh 
politik, tokoh agama, tokoh keluarga atau pada intinya adalah 
orang-orang yang dipercaya oleh orang penerima Hoax 
tersebut. Ketika mereka menerima berita Hoax dari orang-
orang tersebut maka penerima berita tidak akan mengecek 
kebenaran berita tersebut karena mereka telah beranggapan 
bahwa berita atau informasi yang mereka terima adalah sebuah 
kebenaran, sekalipun mereka menerima informasi lain yang 
berlawanan dengan informasi yang mereka peroleh dari pihak 
lain maka mereka pasti beranggapan bahwa informasi dari 

                                                             

37Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mengembalikan Jatidiri 
Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax, Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda 
Psikologi Indonesia, 2017, h.3. 

38Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax 
Nasional, 2017, h. 13 -18. 
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orang yang mereka percaya adalah benar sedangkan pihak lain 
memberikan informasi yang salah. 

 

 

 

Gambar 5. Alasan meneruskan berita heboh 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

b. Saluran Penyebaran berita Hoax 

Berdasarkan Gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa sosial media 
merupakan saluran penyebaran berita Hoax terbesar, sedangkan 
aplikasi chatting merupakan saluran penyebaran berita terbesar kedua.  
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c. Bentuk Hoax yang sering diterima  

Dapat dilihat pada Gambar 7 menunjukkan bahwa bentuk 
Hoax terbanyak adalah dalam bentuk tulisan. WhatsApp adalah salah 
satu media yang sering digunakan sebagai tempat penyebaran Hoax. 
Selain itu Facebook juga salah satu media yang sering digunakan 
sebagai tempat penyebaran Hoax. Hampir setiap hari kita menerima 
kiriman berbagai jenis Hoax dari media tersebut.  

 

 

Gambar 6 . Saluran penyebaran berita Hoax 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 
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Gambar 7. Bentuk Hoax yang sering diterima 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang 
Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

d. Jenis Hoax yang sering diterima  

Gambar 8 menunjukkan bahwa jenis Hoax terbanyak adalah 
tentang berita sosial politik disusul adalah berita SARA. 
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Gambar 8. Jenis Hoax yang sering diterima 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang 
Wabah Hoax Nasional, 2017 

e. Seberapa sering menerima Hoax 

Gambar 9 menunjukkan seberapa seringnya seseorang 
menerima berita Hoax.  

 

Gambar 9 . Seberapa sering Hoax pada masyarakat 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

f. Hoax mengganggu kerukunan masyarakat  

Gambar 10 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 
sangat setuju bahwa Hoax mengganggu kerukunan masyarakat. 
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Gambar 10. Hoax menghambat pembangunan 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

h. Alasan maraknya penyebaran Hoax menurut masyarakat  

Gambar 11 menunjukkan alasan penyebaran Hoax yang terbanyak 
adalah karena Hoax digunakan sebagai alat mempengaruhi publik. 
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Gambar 11. Alasan penyebaran Hoax 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

i. Cara paling efektif untuk menghambat penyebaran Hoax 

Gambar 12 menunjukkan bahwa edukasi masyarakat dianggap 
sebagai cara paling efektif untuk menghambat penyebaran Hoax. 
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Gambar 12. Cara menghambat penyebaran Hoax 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

j. Tanggung jawab penanggulangan penyebaran Hoax 

Gambar 13 menunjukkan bahwa setiap orang bertanggung 
jawab terhadap penanggulangan penyebaran Hoax, namun selain itu 
pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap penanggulangan 
penyebaran Hoax melalui instansi-instansi yang terkait seperti 
KOMINFO dan POLRI khususnya divisi Cyber Crime. 
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Gambar 13. Tanggung jawab penanggulangan Hoax 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

Catatan hasil survey tentang wabah Hoax Nasional oleh 
Masyarakat Telematika Indonesia  

a) Hoax dibuat dengan sengaja  

Sebagai alat untuk mempengaruhi public dan menjadi marak 
karena factor stimulant terbesar yaitu pilitik dan SARA.Penerima 
Hoax kini cukup literated/kritis karena telah membiasakan diri 
memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami 
kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum yang belum efektif 
berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan  

b) Hoax bukan unik terjadi di Indonesia  

Hoax juga terjadi di negara lain, termasuk di negara maju 
sekalipun seperti Amerika Serikat Hoax juga dapat mempengaruhi 
kehidupan masyarakat di negara tersebut.  

c) Mitigasi perlu dilakukan  
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Menghilangkan factor stimulant yang didominasi isu sosial 
politik dan SARA. Mudahkan akses ke sumber-sumber yang dapat 
dijadikan referensi. Berikan tindakan hukum yang efektif. Peningkatan 
literasi masyarakat melalui peran serta pemerintah. pemuka 
masyarakat dan komunitas 

 

Gambar 14. Mitigasi jenis Hoax yang harus dilakukan 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel 
Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

Gambar 14 menunjukkan bahwa Mitigasi jenis Hoax sosial 
politik dan SARA harus dimitigasi.  
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Gambar 15. Mitigasi tingkat kesulitan memeriksa 
kebenaran berita heboh 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang 
Wabah Hoax Nasional, 2017 

Gambar 15 menunjukkan tingkat kesulitan mitigasi memeriksa 
kebenaran berita heboh. 

Jika mitigasi sukses dilakukan maka kelompok haters akan 
kehilangan habitatnya dan kesulitan menemukan momentum yang 
membuat Hoax semakin marak dan berdampak.  

d) Minimalisir factor stimulan  

Masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu 
supporters, silent majority dan haters. Sampai kapanpun kelompok 
haters tidak bisa dihilangkan. Mitigasi yang perlu dilakukan adalah 
untuk menjaga agar kelompok silent majority menjadi immune 
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terhadap Hoax dan lapisan kelompok haters dan supporters semakin 
berkurang. 

 

Gambar 16. Kelompok masyarakat dalam 3 bagian 

Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang 
Wabah Hoax Nasional, 2017 

 

Gambar 13 menunjukkan 3 bagian kelompok masyarakat yang 
terdiri dari Haters, Silent Majority dan Supportors.  

e) Tantangan ke depan  

Hoax disebarkan dan menyebar luas di kalangan masyarakat 
yang literasi digitalnya sudah baik yaitu kalangan pengguna internet, 
pengguna sosial media, dsb. Namun pada kenyataannya masyarakat 
masih belum menjadi kalangan yang mengerti Hoax. Disinilah 
pentingnya kehadiran edukasi yang sistematis dan kontinu.  

Azyumardi Azra mengatakan bahwa Kebebasan berekspresi 
dan kebebasan beragama bukan tanpa batas. Dalam kebebasan 
berekspresi dan kebebasan beragama terdapat hak orang lain untuk 
tidak dinista dengan berbagai bentuk ujaran kebencian. Islam 
memberi hak kepada individu untuk menyatakan segala sesuatu 
asalkan ujaran itu tidak berupa penistaan, fitnah, penghinaan atau 
pernyataan yang menimbulkan kerusakan, permusuhan dan 
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penghilangan nyawa. Islam mendorong kebebasan berekspresi lewat 
pernyataan arif dan bijak, nasihat dan tawshiyah yang baik dengan 
kesabaran, bukan kemarahan. Karena itu, penggunaan kebebasan 
berekspresi untuk menista penganut agama lain justru merupakan 
tindak pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan 
beragama.  

Situasi politik di Indonesia mengalami situasi krisis, isu SARA 
yang dikembangkan dan disebarkan melalui Hoax telah menjadi 
masalah nasional karena berpotensi mengakibatkan perpecahan di 
masyarakat, instabilitas politik dan gangguan keamanan sehingga 
menghambat pembangunan nasional.  

Berdasarkan data-data yang didapat dari studi pustaka pada 
penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebaran Hoax di media sosial 
online memiliki latar belakang yaitu adanya kepentingan politik yang 
diselubungi dengan bungkus agama, walaupun sasaran tembaknya 
adalah kekuasaan. Oleh karena itu isu SARA dihembuskan dengan 
cara terorganisir sehingga tujuan penyebaran Hoax untuk 
mempengaruhi opini masyarakat dapat sukses terlaksana. Akibat Hoax 
yang sangat mengkuatirkan adalah munculnya rasa sentimen dan rasial 
terhadap WNI keturunan Tionghoa dan juga WNI dengan agama non 
Muslim. Berbagai informasi palsu atau Hoax disebarkan terus-
menerus untuk membangun rasa sentimen masyarakat. 

Penulis mengibaratkan Hoax sebagai sebuah racun informasi 
yang efeknya lebih berbahaya daripada racun pada makanan atau 
minuman. Karena racun pada makanan atau minuman dapat segera 
diobati karena orang yang keracunan sadar bahwa dirinya terkena 
racun, sedangkan orang yang keracunan informasi tidak akan pernah 
tahu bahwa dirinya terkena racun, hanya orang-orang disekitarnya 
yang mungkin tahu tetapi mereka tidak akan dapat berbuat banyak 
untuk menolong orang yang sudah terkena racun informasi tersebut.  

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LANDASAN HUKUM PENYEBARAN 
BERITA DALAM MEDIA SOSIAL  

DI INDONESIA 

  4 



51 

LANDASAN HUKUM PENYEBARAN BERITA DALAM 
MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut 
telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara 
Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari segi sistemnya, Indonesia 
menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia dapat 
bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi dan bebas 
berkreasi kapanpun dan di manapun selama masih dalam batas wajar 
dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. 
Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk 
menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara 
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan 
perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang juga mengatur 
kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam 
Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.  

Namun demikian, saat ini Indonesia merupakan negara 
demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika yang mengalami 
permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau hoax39Hoax 
telah menyebar seperti virus yang bermula dari para pembuat berita, 
opini, foto, dan gambar yang mengandung hoax dan dibagikan melalui 
media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, line, youtube, path, dan 
Instagram.40 Pembuatan hoax memiliki tujuan untuk membohongi 
publik dengan berisi hal-hal yang belum pasti ataupun bukan 
merupakan fakta yang terjadi. Banyaknya kasus penyebaran berita 
bohong mempunyai dampak yang sangat besar dan berpotensi 
menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, pencemaran nama 
baik, serta hal-hal lain yang menyinggung ras dan agama.  Bagaimana 
landasan hukum penyebaran berita dalam media sosial di Indonesia?. 
Pada bahasan bab ini akan dibahas mengenai Undang-Undang terkait 
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Fatwa MUI mengenai 
pedoman bermuamalah di media sosial.  

                                                             
39Ricky Firmansayah, Jurnal Informatika, Web Klarifikasi Berita untuk 

Meminimalisir Penyiaran Berita Hoax, Volume 4 Nomor 2. 2017, h. 230.  
40Machsun Rifauddin dan Arifin Nurma Halida, Khizanah Al-Hikmah, 

Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax, Volume 6 No. 2, 2018, h. 100.  
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A. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 28 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Memang untuk saat ini, penyebaran berita hoax didominasi 
dengan menggunakan instrumen media elektronik. Kendatipun tidak 
menutup kemungkinan dapat saja menggunakan media cetak. 
Perbuatan menyebarkan berita hoax bagi penegak hukum harus 
secermat-cermatnya menggunakan penalaran hukum yang wajar 
sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita 
kebohongan yang disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran 
kepentingan hukum, baik hal itu kepentingan hukum bagi perorangan 
maupun kepentingan hukum kolektif. Contoh sederhananya, saya 
meng-update– status di laman facebook: “saya sedang sarapan pagi” 
padahal sesungguhnya saya tidak sarapan pagi waktu itu. Perbuatan 
demikian mustahil adanya dapat dipidana. 

Namun bagaimana contoh dari pada perbuatan menyebarkan 
berita hoax dapat dipidana. Khusus untuk perbuatan yang 
menyebarkan berita kebohongan yang merugikan kepentingan hukum 
seseorang dapat saja terwujud dalam tindak pidana penipuan, dapat 
pula terwujud dalam tindak pidana penghinaan. Jika anda pernah 
memesan suatu produk (barang) di media elektronik dan ternyata 
berita penjualan itu bohong, sebab anda tidak mendapatkan barang 
pesanan tersebut melalui jasa pengiriman, maka perbuatannya yang 
menyebarkan berita hoax terkualifikasi sebagai tindak pidana 

penipuan. 

Adapun perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-
Undang ITE terdapat beberapa pasal, Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik.”41 

Dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1), dalam tindak pidana ITE terdiri 
dari unsur-unsur berikut:42 

                                                             

41Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, bab VII. 

42Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana informasi dan transaksi 
elektronik (Malang: Media Nusa Creatif, 2015), h. 128.  
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No. Unsur Pidana Perwujudan 

1 Kesalahan Dengan Sengaja 

2 Melawan Hukum Tanpa Hak  

3 Perbuatan  Menyebarkan 

4 Objek Berita Bohong dan Menyesatkan 

5 Akibat Konstitutif Menyebabkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik 

 

Tabel 1. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat (1) 

Selanjutnya, penyebaran berita hoax yang dapat menimbulkan 
kebencian terhadap suatu golongan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 
28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”43 

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) adalah :44 

No. Unsur Pidana Perwujudan 

1 Kesalahan Dengan Sengaja 

2 Melawan Hukum Tanpa Hak  

3 Perbuatan  Menyebarkan 

4 Objek Informasi 

                                                             

43Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, bab VII. 

44Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana informasi dan transaksi 
elektronik , h. 129. 
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5 Akibat Konstitutif Untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, 
dan antar golongan (SARA).  

Tabel 2. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat (2) 

Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan 
kebohongan.” Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, 
kerapkali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang 
bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang 
disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya 
sebagai berita kebohongan belaka. Perbuatan menyebarkan berita hoax 
atau berita bohong, ke depannya jika memang hendak diatur dalam 
ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk Undang-undang 
melakukan inventarisasi terhadap berita-berita apa saja yang 
mengandung kebohongan dapat merugikan kepentingan hukum 
perseorangan ataukah dapat merugikan kepentingan hukum kolektif.  

Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan berita hoax yang 
bertendensi sebagai tindak pidana penghinaan, lebih konkretnya 
cenderung terkualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan berupa 
fitnah (laster). Hal itu disebabkan, berita bohong yang disampaikan 
tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah 
diperbuat bagi yang tertuduh, oleh Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dikualifiasi sebagai “fitnah” (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) yang 
berbunyi : 

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.45 

                                                             

45Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, bab VII. 
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Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 27 ayat (3) 
adalah :46 

No. Unsur Pidana Perwujudan 

1 Kesalahan Dengan Sengaja 

2 Melawan Hukum Tanpa Hak  

3 Perbuatan  Mendistribusikan dan/atau 

mentrasmisikan dan/atau membuat  

4 Objek Informasi 

5 Akibat Konstitutif Memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik.  

 

Tabel 3. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam pasal 27 ayat (3) 

Terkait dengan sebaran berita hoax yang dapat merugikan 
kepentingan kolektif, sasaran perbuatannya sudah pasti tertuju pada 
kepentingan khalayak. Perbuatan ini dalam undang-undang kerap kali 
harus diikutkan dengan akibat perbuatannya;  

1. Apakah akan menimbulkan keonaran;  
2. Ataukah akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suaatu 

golongan.  

Kendatipun dari sisi akibat, sebenarnya antara perbuatan yang 
menimbulkan keonaran dan rasa kebencian bisa disamakan peristiwa 
hukumnya. Sebab kalau terdapat perbuatan yang akan menimbulkan 
kebencian sudah pasti akan menimbulkan keonaran. Agar lebih jelas 
dan mudah memahaminya, penulis mengutip ketentuan yang relevan 
dengan peristiwa pidana ini. ketentuan tentang penyebaran berita 
kebohongan yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua 
ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-undang a quo menegaskan:  

                                                             

46Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana informasi dan transaksi 
elektronik , h. 129. 
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Ayat (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau 
pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan 
keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman 
penjara setinggitingginya sepuluh tahun”;  

Ayat (2) “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.”47 

Nilai pembeda dari dua ketentuan tersebut, yaitu pada ayat 
kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan 
menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau 
kepastian. Artinya si pembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak 
dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu 
akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, 
merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, 
bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari 
pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan 

keonaran.  

Kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal 
a quo, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran 
adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk 
yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan memperhatikan ketentuan ini, 
kiranya perbuatan salah satu nitizen beberapa bulan lalu yang 
menyebarluaskan informasi palsu soal rush money terkait dengan 
rencana aksi demonstrasi 25 November 2016, merupakan perbuatan 
yang telah dapatdikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong 
yang akan menimbulkan keonaran sebab telah menyebabkan 
keresahan hati penduduk, khususnya nasabah perbankan.48 Dalam 
pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik terdapat azas dan 
tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan 

                                                             

47Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Hukum Pidana. 

48“Pidana bagi Penyebar Hoax”, Situs Resmi Negara Hukum.com,  
http://www.negarahukum.com/hukum/pidana-bagi-penyebar-hoax.html (Diakses 
pada 17 September 2018) 
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teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan 
asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.49 

Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah dan ada 
yang bersifat larangan. Norma yang bersifat perintah adalah norma 
yang memerintah orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tidak 
berbuat maka ia melanggar norma tersebut. Norma yang bersifat 
larangan merupakan norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan 
jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma 
tersebut.50 

Analisis UU ITE Terhadap Pemberitaan Hoax Tindak Pidana 
merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak pidana 
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 
perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak 
kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-
undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 
akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban-
kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 
dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.51 

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 
dalam Undang-undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan 
dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana 
akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

                                                             

49Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik. 

50Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT Rajarafindo 
Persada, 2014) h. 57 

51P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : PT. 
Citra Adityta Bakti, 1996), h. 7. 
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waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.52 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana 
terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.53 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 
sebagai berikut:54 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II 
dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian 
tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita 
menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga 
merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam 
perundang-undangan secara keseluruhan.  

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak 
Pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil 
(Materiil Delicten). Tindak Pidana formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 
melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP 
yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti 
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, 
karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah 
yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.  

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi 
tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak 
sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan 
(dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: 

                                                             

52Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Jakarta : 
Ghalia Indonesia, 2001), h. 22.  

53P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia…, h. 16   

54Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana….., h. 25-
27. 
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Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP 
yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian 
(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya 
Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, 
contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 

360 KUHP.  

4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), 
perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah 
perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya 
gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 
362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. 
Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 
perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam 
Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni 
adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak 
pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, 
ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 
tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak 
pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana 
aktif dan pasif. 

Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai 
berikut:55 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

                                                             

55Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana….., hal 25-
27. 
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4. Unsur melawan hukum yang objektif  

5. Unsur melawan hukum yang subyektif  

Berdasarkan pemaparan tersebur, maka dapat dikatakan 
bahwa penyebaran berita Hoax atau kabar bohong melanggar pasal 27 
ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
ITE yang berbunyi:56 

Pasal 27 ayat (3) : 

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik”.  

Pasal 28 ayat (1) : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik.”  

Pasal 28 ayat (2) : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA).”  

Dalam pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) memenuhi 
unsur:  

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar 
berita bohong Hoax 

2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat 
diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam 
hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.  

                                                             

56Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, bab VII. 
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3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai 
melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen 
recht), bertentagan dengan hukum pada umumnya (in strijd met 
het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi 
seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan 
dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam 
penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan 
yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.  

4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan 
berita tidak sesuai dengan fakta.  

5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, 
artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak 
benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi 
apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan 
meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan 
tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu 
kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul 
tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan 
kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk 
pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai 
dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan 
(menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran 
salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak 
menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak 
dapat dilakukan pemidanaan.  

6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, 
tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala 
bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, 
kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau 
keuntungan sebagianya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan 
berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan 
suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan 
pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam 
transaksi elektronik.  
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Sanksi pidana pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) 
terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan (2) undang-undang ITE yang 

berbunyi:57 

Pasal 45 ayat (1) : 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”  

Pasal 45 ayat (2) : 

“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).”  

Jadi, kesimpulanya hoax merupakan sebuah tindakan pidana 
yang pelakunya bergerak/menjalankan kejahatannya melalui media 
sosial. Dimana di indonesia telah ada Undang-undang yang 
mengaturnya yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
informasi dan transaksi elektronik. Di dalam undang-undang tersebut 
terdapat pasal-pasal yang khusus mengatur tentang penyebar berita 
hoax yaitu pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE. Ketika 
seseorang dikenai pasal tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana, 
yaitu: pertama harus ada pelaku. Pelaku disini mempunyai arti adalah 
orang yang menyebarkan berita hoax dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkannya. Kedua adanya kesalahan yaitu berupa kesengajaan 
menyebarkan berita hoax. Ketiga tindakan tersebut adalah tindakan 
yang melawan hukum itu bisa dilihat dari kata “tanpa hak” yang bisa 
diartikan melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi. 
Keempat perbuatan, perbuatan pelaku itu merupakan perbuatan yang 
salah karena menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta. Kelima 
adalah adanya objek, objek disini berupa berita hoax itu sendiri yang 
menyebabkan seseorang perpandangan pemikiran yang salah/keliru. 

Dan yang terakhir adalah adanya akibat konstitutif yaitu 
berupa kerugian orang yang diberitakan hoax (korban) tersebut. 

                                                             

57Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, bab IX. 
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Kerugian tersebut tidak hanya yang dapat dinilai dengan uang akan 
tetapi juga kerugian dalam bentuk lainnya seperti rasa malu, cemas, 
kesusahan, dan tercemarnya nama baik seseorang. Ketika semua 
unsur itu terpenuhi maka sesorang bisa dijerat dengan undang-undang 
ITE yang mana hukumannya telah jelas bagi penyebar berita hoax 
terdapat di pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu berupa pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

B. Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan 

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial 

Pada dasarnya perkembangan teknologi memberikan 
kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di 
tengah masyarakat. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh 
informasi melalui media digital berbasis media sosial tersebut dapat 
mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat 
tali silaturahim, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan 
positif lainnya. Namun, penggunaan media digital, khususnya yang 
berbasis mediasosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai 
dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk 
penyebaran informasi yang tidak benar, hoax¸ fitnah, ghibah, namimah, 
gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian,permusuhan, 
kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang 
menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali 
menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta 
bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa 
menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat.58 

Banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang 
berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, 
ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang 
diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh 
simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari 
keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut 

                                                             

58Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 
1. 
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muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan 
pedomannya. berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial 
untuk digunakan sebagai pedoman berdasarkan sumber hukum umat 
Islam yaitu al-Quran, hadis Nabi saw., Qa’idah sad al-dżari’ah dan 

Qaidah Fiqhiyyah berikut59: 

a) Al-Quran 

1) Firman Allah swt. yang memerintahkan pentingnya tabayyun 

(klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain dalam 

QS al-Ḥujurāt/49:6  

أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إنِ جَاءَٓكُمإ فاَسِقُ   لَةٖٕ نوُٓاْ أنَ تصُِيبوُإٖٕ فتَبَيََّ نبََ بِ  يَٰ ا بِجَهَٰ مَ  اْ قوَإ

دِمِينَ   تمُإ نَٰ بِحُواْ عَلىَٰ مَا فَعلَإ  فتَصُإ

 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 
menyesal atas perbuatanmu itu.60 

2) Firman Allah swt. yang melarang untuk menyebar praduga dan 

kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, 

antara lain dalam QS al-ḥujurāt/49:12 

                                                             

59Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 
2-5. 

60Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516 
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ا  تنَبِوُاْ كَثِيرّٗ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱجإ ضَ ٱلظَّن ِ إثِإ  ن ِ إِنَّ  ٱلظَّ نَ م ِ يَٰ مٞۖ وَ لََ بَعإ

ضًاۚۡ أيَُحِبُّ  ضُكُم بَعإ تبَ بَّعإ مَ أنَ يأَإ مإ حَدكُُ أَ  تجََسَّسوُاْ وَلََ يَغإ كلَُ لَحإ  كلَُ يأَإ

َۚۡ إِ  تمُُوهُۚۡ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ ا فَكَرِهإ تّٗ َ  نَّ أخَِيهِ مَيإ ابٞ ٱللََّّ حِيمٞ   توََّ   رَّ

 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 
dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.61 

3) Firman Allah swt. yang menegaskan keburukan pengumpat dan 

pencela serta larangan mengikutinya antara lain dalam QS al-

Humazah/104:1 

لٞ ل ِكلُ ِ هُمَزَةٖٕ لُّمَزَةٍ    وَيإ

 

Terjemahnya: 
Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,62 

4) Firman Allah swt. yang memerintahkan untuk berbuat adil 

sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain dalam QS 

al-Māidah/5:8 

                                                             

61Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517 

62Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601 
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 ِ مِينَ لِلََّّ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كوُنوُاْ قوََّٰ طِۖ وَلََ يَ هَداَءَٓ بِ  شُ يَٰ قِسإ رِمَ ٱلإ نَّكُمإ جإ

دِلوُاْ شَنَ  دِلوُاْۚۡ ٱعإ مٍ عَلىَٰٓ ألَََّ تعَإ انُ قوَإ َٔ رَ أَ هوَُ  ٔ  َۚۡ إنَِّ وَىٰۖ وَٱتَّقوُاْ ٱبُ لِلتَّقإ قإ للََّّ

مَلوُنَ   َ خَبيِرُ  بِمَا تعَإ  ٱللََّّ

 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.63 

5) Firman Allah swt. yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti 

orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah 

dosa, antara lain dalam QS al-Ahzāb/33:58 

مِنَٰ  مُؤإ مِنيِنَ وَٱلإ مُؤإ ذوُنَ ٱلإ تسََبُ رِ مَ يإ تِ بِغَوَٱلَّذِينَ يؤُإ تمََلُ ا ٱكإ ا واْ فقََدِ ٱحإ نّٗ تَٰ واْ بهُإ

ا   بيِنّٗ ا مُّ مّٗ  وَإثِإ

 

Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin 
dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka 
Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa 
yang nyata.64 

 

b) Hadis Nabi saw. 

                                                             

63Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108 

64Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 426 
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1) Hadis Nabi saw. yang menjelaskan pengertian tentang ghibah 

sebagaimana sabdanya: 

 

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوَْ  لِ صَلىَ لُ عَليَْهِ وَ سَلَّمَ قَاَ  

َِ  "أتَدَْرُوْنَ مَا الغِيْبةَُ". قاَلوُْا لُ وَ رَسُوْلهُُ  أعَْلمَُ: قاََ  "ذِكْرُ

َِ بِمَا يَكْرَهُ". قيِْلَ أفَرََأيَْتَ إنِْ كَانَ فىِ أخَِى مَا أقَوُُْ  قاََ   أخَا

 65"إنِْ كَانَ فيِْهِ مَا تقَوُُْ  فَقدَِ اغْتبَْتهَُ وَ إنِْ لمَْ يَكنُْ فيِْهِ فَقدَْ بهَتَّهُ.

 )رَوَاهُ البخَُارِيُ( 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda.,“Tahukah kalian apa ghibah itu?” Para shababat 
menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau 
bersabda:” Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian 
tentang hal yang ia benci. “Ada yang bertanya:“ Bagaimana 
pendapatmu jika saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada 
diri orang itu?, nabi pun menjawab: “Jika apa yang kamu 
katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah 
melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu 
katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan 
kedustaan (fitnah)kepadanya.” (HR. Muslim)   

2) Hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk bertutur kata yang 

baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan 

kepada Allah, sebagaimana sabdanya: 

 

                                                             

65Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim Juz III 
(Indonesia: Maktabah Dahlaan, 1954), h. 2001. Lihat juga dalam Majelis Ulama 
Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum 
dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 4-5. 
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أبيِ هُرَيْرَةَ رضي ل عنه، عنْ رَسوُِْ  لِ صلى ل  عَنْ 

عليه وسلم قاَ : مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللهِ وَ اليوَْمِ الۤۡخِرِ، فلَْيَقلُْ 

 .....)رَوَاهُ البخُارِي وَ مُسْلِمُ(.66خيْرًا أوْ يصَْمُتُ 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: 
”Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaknya ia berkata yang baik atau diam.”(HR. Muslim) 

3) Hadis Nabi saw. yang mengkategorikan sebagai pembohong 

bagi setiap orang yang menyampaikan hal yang didengarnya, 

sebagaimana sabdanya: 

 

ِ  صلى ل عليه  عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ رضي ل عنه، عنِ النَّبيِ 

ثَ بكُِل ِ مَا سَمِعَ  )رَوَاهُ  67وسلم قا : كَفىَ بالمرْءِ كَذِباً، أنَْ يحَُد ِ

 مُسْلِمُ(

Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: ”Cukuplah 
seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua 
yang ia dengar.” (HR. Muslim) 

                                                             

66Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim, Juz I, h. 57. 
Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 
h. 5. 

67Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim, Juz I, h. 39. 
Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 
h. 5. 
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4) Hadis Nabi saw. yang menggambarkan sebagai orang bangkrut 

(muflis) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang 

lain, sebagaimana sabdanya: 

 

عَليَْهِ وَ سَلَّمَ قَاَ  عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوَْ  لِ صَلىَ لُ 

فْلِسُ فيِْناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لهَُ وَلََ "أتدَْرُونَ مِنَ المفْلِسِ قاَلوُْا المُ 

تيِ يأَتْيِ يوَْمَ القِياَمَةِ بصَِلََةٍ وَ  مَتاعََ، فَقاََ  إنَّ المفْلِسَ مِنْ أمَُّ

هَذاَ وَ أكََلَ مَاَ  هَذاَ صِياَمٍ وَ زَكَاةٍ  يَأتْيِ قدَْ شَتمََ هَذاَ وَ قذَفََ 

وَ سَفكََ دمََ هَذاَ وَضَرَبَ هَذاَ فيَعُْطَى هَذاَ مِنْ حَسَناَتهِِ فَإنِْ 

فنَيَِتْ حَسَناَتهُُ قبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَْهِ أخُِذَ مِنْ خطَاياَهُمْ 

 )رَوَاهُ مُسْلِمُ(  68فَطُرِحَتْ عَليَْهِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ 

 

Artinya:  
Dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. 
bersabda :“Tahukah  kalian  siapakah  orang  yang  muflis 
(bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang muflis 
(bangkrut)  diantara  kami  adalah  orang  yang  tidak  punya 
dirham dan tidak punya harta.'  Rasulullah saw. bersabda, 
'Orang yang muflis (bankrut) dari umatku adalah orang yang 
datang  pada  hari  kiamat  dengan  (pahala)  melaksanakan 
shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia 
juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh 
si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta 
memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari 
kebaikan-kebaikannya.  Dan  jika  kebaikannya  telah  habis 

                                                             

68Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim, Juz III, h. 
1997. Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media 
Sosial, h. 6. 
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sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan 
dosa-dosa  mereka,  lalu  dicampakkan  padanya  dan  ia 
dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim) 

5) Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-

buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya, 

sebagaimana sabdanya: 

 

رَضِيَ لُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَِّ صلَّى لُ عَليَْهِ  عنْ أنََسِ بنِْ مَالِكِ 

)أخَرَجَهُ  69وَسَلَّمَ قاََ : "التَّأنَ يِ مِنَ لِ، وَ العجََلةَُ مِنَ الشَيْطَانِ 

 البيَْهَقِي(

Artinya: 
Dari  Anas  bin  Malik  ra  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda: 
“Ketegangan itu datang dari Allah swt. dan ketergesaan itu 
dari Setan” (HR. Al-Baihaki) 

6) Hadis Nabi saw yang menjelaskan hukuman bagi orang yang 

suka bergunjing, antara lain: 

 

دا صلَّى لُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عَبْدِ لِ بنِْ مَسْعوُْدِ قا  إن  محم 

العضَْهُ هِيَ النَّمِيْمَةُ القاَلةَُ بيَْنَ النَّاسِ وَ إِنَّ  قاََ  ألَََ أنُبِ ئكُُمْ مَا

جُلَ يصَْدقُُ حَتَّى  داً صلَّى لُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاََ  إنَِّ الرَّ مُحَمَّ

يْقاً وَ يَكْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ كَذَّاباً  )رَوَاهُ المسْلِمُ(.70يكُْتبََ صِد ِ

                                                             

69Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 
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70Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim, Juz III, h. 
2012. Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
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Artinya: 
Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Nabi Muhammad saw. 
bersabda: “Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada 
kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan 
menyebarluaskan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw 
juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur 
akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu 
berdusta akan dicatat sebagai pendusta”.(HR. Muslim) 

7) Hadis Nabi saw. yang menjelaskan larangan mengikuti 

prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan 

menghina orang lain sebagaimana sabdanya:  

 

 صلَّى لِ   ُ عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ رضي ل عنه قا : قاََ  رَسُوْ 

 وَلََ كْذبَُ الحَدِيْثِ لظَّنَّ أَ نَّ اإِ لُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: إيَِّاكُمْ وَ الظَّنَّ فَ 

 تجََسَّسُوْا وَلََ تنَاَفَسُوْا وَلََ 

 ادَ لِ إِخوَانً وْا عِباَوْنُ كُ وَ  وَلََ تدَاَبَرُوْاتحََاسَدوُْا وَلََ تبَاَغَضُوْا 

 )رَوَاهُ البخُارِي( 71

Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
“Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka 
adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian 
mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling 
menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, 
saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling 

                                                                                                                                         
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media 
Sosial, h. 6. 

71Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣ aḥiḥ Muslim, Juz III, h. 
2012. Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media 
Sosial, h. 7. 
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muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah 
bersaudara. (HR. Bukhari) 

c) Qa’idah sad al-żari’ah, yang menyatakan bahwa semua hal yang 

dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.  

d) Qaidah Fiqhiyyah 

 

الۡصَْلُ فيِ المعاَمَلََتِ الِۡباَحَاتِ إلََِّ أنَْ يدَُ َّ دلَِيْلٌ عَلىَ 72

.التَّحْرِيْمِ   

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”.  

 

 درَْءُ المَفاَسِدِ مُقدََّمٌ عَلىَ جَلْبِ المصَالِحِ .73

“Menghindarkan   mafsadat   didahulukan   atas   mendatangkan 

maslahat.” 

 

رَرُ يزَُا ُ .74  الضَّ

“Bahaya harus dihilangkan.” 

 الكِتاَبُ كَالْخِطَابِ.75
                                                             

72Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Ilmiyyah dalam Mengenal 
Iqtishaadiyyah Islamiyyah (Ekonomi Islam),Cet I, h. 85. 

73Abu Ishaq al-syatibi, Al-Muwāfaqāt fīUṣ hūl al-Ṣ yarī’ah, Jilid II, (Bairut : 
Dar al-kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 35. 

74Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah: Panduan Praktis dalam Merespon 
Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 109.  
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“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan.” 

 

 لَعِبْرَةً لِلتوََاهُمِ.76

“Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.” 

 

اعِيَّةِِمَنوُطٌِبِالْمَصْلحََةِِ.77 فُِالِإمَامِِعَلَىِالرَّ  تصََرُّ

“Kebijakan  seorang  pemimpin  atas  rakyat  harus  berdasarkan 

kemaslahatan” 

1.  Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur 

dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) Nomor 24 

Tahun 2017 

Majelis Ulama Indonesia memutuskan ketentuan hukum 

bermuamalah melalui media sosial sebagai berikut 78: 

a) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam 

kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib 

mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan 

                                                                                                                                         

75Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, h. 9. 

76Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, h. 9. 

77Abu Ishaq al-syatibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣ hūl al-Ṣ yarī’ah, Jilid II, h. 35. 

78Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, 
Bagian 2. 
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(mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling 

wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada 

kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-

nahyu‘an al-munkar). 

b) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial 

wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 

tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. 

2) Mempererat ukhuwwah (persaudaraan), baik 

ukhuwwahIslamiyyah (persaudaraan ke-Islaman), ukhuwwah 

wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), maupun 

ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan). 

3) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, 

antar umat beragama, maupun antara umat beragama 

dengan Pemerintah. 

c) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial 

diharamkan untuk: 

1) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran 

permusuhan. 

2) Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan 

atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. 
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3) Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun 

dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang 

yang masih hidup. 

4) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan 

segala hal yang terlarang secara syar’i. 

5) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai 

tempat dan/atau waktunya. 

d) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada 

masyarakat hukumnya haram. 

e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, 

namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain 

sejenis terkait pribadikepada orang lain dan/atau khalayak 

hukumnya haram. 

f) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang 

lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk 

kepentingan yang dibenarkan secara syar’i. 

g) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi 

yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau 

menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-
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olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan 

kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. 

h) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, 

padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk 

disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan 

aurat, hukumnya haram. 

i) Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan 

informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, 

gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk 

memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-

ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang 

menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa 

dan orang yang memfasilitasinya. 

2.  Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur 

dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) Nomor 24 

Tahun 2017 

Majelis Ulama Indonesia memutuskan pedoman bermuamalah 

melalui media sosial sebagai berikut 79: 

a.  Pedoman Umum 

                                                             

79Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 
Bagian 2. 
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1) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menjalin silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, 

pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang 

agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya. 

2) Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa 

melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan. 

3) Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi 

konten/informasi di media sosial, antara lain: 

a) Konten/informasi yang berasal dari media sosial 

memiliki kemungkinan benar dan salah. 

b) Konten/informasi yang baik belum tentu benar. 

c) Konten/informasi yang benar belum tentu 

bermanfaat. 

b.  Pedoman Verifikasi Konten/Informasi 

1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi 

melalui media sosial (baik yang positif maupun 

negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya 

sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayyun 

serta dipastikan kemanfaatannya. 

2) Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 
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a) Dipastikan  aspek  sumber  informasi  (sanad)nya,  

yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan 

keterpercayaannya. 

b) Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang 

meliputi isi dan maksudnya. 

c) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta atar 

belakang saat informasi tersebut disampaikan. 

3) Cara memastikan kebenaran Informasi antara lain dengan 

langkah: 

a) Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui 

b) Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang 

memiliki otoritas dan kompetensi. 

4) Upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada pihak 

yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah 

publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa 

menyebabkan konten/informasi yang belum jelas 

kebenarannya tersebut beredar luar ke publik. 

5) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau 

hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum 

tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayyun. 

c.  Pedoman Pembuatan Konten/Informasi 
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1) Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke 

ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai 

berikut: 

a) menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau 

yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan 

tidak menyakiti orang lain. 

b) konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi 

kebenarannya dengan merujuk pada pedoman 

verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman 

bermuamalah dalam Fatwa ini. 

c) konten yang dibuat menyajikan informasi yang 

bermanfaat. 

d) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar 

ma’rufnahi munkar dalam pengertian yang luas. 

e) konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi 

penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta 

menghindarkan diri dari kemafsadatan. 

f) memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak 

membangkitkan kebencian dan permusuhan. 

g) kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, 

namimah,bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain 
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yangterlarang, baik secara agama maupun ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan. 

h) kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk 

berbuat hal-hal yang terlarang secara syar’i, seperti 

pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, 

umpatan, dan provokasi. 

i) Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak 

untuk disebarkan ke ranah publik. 

2) Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara 

lain dengan jalan sebagai berikut: 

a) bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan 

ketakwaan (al-taqwa). 

b) bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta 

kasih (mahabbah) 

c) bisa menambah ilmu pengetahuan 

d) bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan 

menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. 

e) tidak melahirkan kebencian (al-baghdla’) dan 

permusuhan (al-‘adawah). 

3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan 

atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu 
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maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan 

secara syar’y seperti untuk penegakan hukum atau 

mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain). 

4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi 

yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan 

hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai 

profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi 

maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang 

mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut. 

d.  Pedoman Penyebaran Konten/Informasi 

1) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak 

umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, 

sumber,waktu dan tempat, latar belakang serta 

konteks informasi disampaikan. 

b) Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi 

orang ataukelompok yang akan menerima informasi 

tersebut. 

c) Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan 

layakdiketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan 

sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan 

menjadi target sebaran informasi. 
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d) Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu 

informasiyang akan disebar harus sesuai dengan 

waktu dan tempatnya karena informasi benar yang 

disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang 

berbeda bisa memiliki perbedaan makna. 

e) Tepat konteks, informasi yang terkait dengan 

konteks tertentutidak boleh dilepaskan dari 

konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang 

berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang 

berbeda. 

f) Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk 

penyebaran,tidak melanggar hak seperti hak kekayaan 

intelektual dan tidak melanggar hak privacy. 

2) Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi 

merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C 

angka 2 dalam Fatwa ini. 

3) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, 

ghibah,fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal 

lain sejenisyang tidak layak sebar kepada khalayak. 

4) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi 

kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan 

yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil 
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dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta 

menipu khalayak. 

5) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke 

khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut 

untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami 

istri dan pose foto tanpa menutup aurat. 

6) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, 

kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain 

tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski 

dengan alasan tabayun. 

7) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran 

informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak 

disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan. 

8) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 

dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, 

menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang 

tidak benar tersebut. 

9) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, 

ghibah,fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal 

lain sejeniskepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, 

harus bertaubat dengan meminta mapun kepada Allah 

(istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang 
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dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen 

tidak akan mengulangi. 

 Berdasarkan fatwa tersebut diketahui bahwa setiap muslim yang 

bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan 

ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan, bullying, ujaran 

kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar 

golongan dan menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun 

dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih 

hidup. Berdasarkan fatwa yang berdasarkan sumber hukum umat 

Islam yaitu al-Quran, hadis Nabi saw.,Qa’idah sad al-dżari’ah dan 

Qaidah Fiqhiyyah berikut80:, sudah sangat jelas bahwa membuat dan 

menyebarkan hoax hukumnnya haram.  

Kembali mengingat bahwa pada dasarnya fatwa yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bertujuan demi 

kemaslahatan umat manusia khususnya Umat Islam yang ada di 

Indonesia. Namun dengan kedudukan fatwa yang tidak mengikat 

dalam hukum Negara yang artinya boleh dipatuhi dan boleh tidak 

dipatuhi membuat fatwa sering terabaikan oleh umat Islam itu sendiri.  

Perlu diketahui bahwa fatwa merupakan salah satu institusi 

dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap 

                                                             

80Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 
2-5. 
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problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya 

menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah 

laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil 

di kalangan para, mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil ‘Ami kal Adillahfi Haqqil 

Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalilbagi 

mujtahid.81  

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan taujih. 

Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan 

keberadaannya. Taujih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta 

pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang 

bersifat kontemporer.Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam 

fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar’iyah yang telah dikeluarkan 

sejak generasi sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in dan generasi sesudahnya 

hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih 

bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-

fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. 

                                                             

81Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

127. 
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Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau 

paduan (taufîq) antar mazhab-mazhab.82 

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh 

dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul 

fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid 

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu 

kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, 

institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti 

oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. 83Oleh karena 

itu, dilihat dari kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam 

definisi klasik bersifat “ikhtiyariyah” (pilihan yang tidak mengikat 

secara legal), sedangkan bagi pihak selain mustafti bersifat “iʽlamiyah” 

atau informatifyang lebih dari sekedar wacana informatifyang lebih 

dari sekedar wacana. 

Kendatipun bersifat tidak mengikat, fatwa mempunyai 

kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama 

dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan 

kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang 

                                                             

82M. Irfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, 

Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 471. 

83M. Irfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum 

Positif (Analisis Yuridis Normatif), h. 472. 
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dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (al-

nushush al-syari’iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan 

dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak 

tercangkup dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah 

berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan 

kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan 

zaman.84 Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu 

alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang 

muncul dikemuadian hari seiring dengan perkembangan zaman yang 

begitu pesat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

84Maslihan Mohammad Ali, “Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam 

Metodologi Fatwa”, dalam A. Dimyati, dkk., Rekonstruksi Metodologi Fatwa 

PerbankanSyariah, (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22. 
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MEMBANGUN PARADIGMA MASYARAKAT INFORMASI 
YANG GAGAP TEKNOLOGI MENJADI PAHAM 

TEKNOLOGI 

 

Dewasa ini informasi yang dihadirkan pada media, baik media 
cetak dan elektronik, khususnya media sosial, membuat bingung 
khalayak. Di media sosial informasi-informasi sangat cepat bergulir, 
dan tidak jarang masyarakat indonesia terjebak oleh informasi palsu 
yang menjadi viral di media sosial yang kemudian di sebut Hoax.  

Informasi itu seolah-olah mendefinisikan kebenaran terhadap 
realitas yang terjadi sesungguhnya. Kita tidak boleh lupa, jika media 
itu adalah salah satu alat propaganda. Maka sekolompok orang akan 
memanfaatkan sesuai kepentingannya, meskipun bertentangan dengan 
nilai-nilai moral. Maka kemampuan mengolah informasi, dalam hal ini 
literasi media menjadi sangat penting demi terciptanya good citizen 
pada masyarakat. 

Tidak semua informasi bermanfaat bagi konsumen media. 
Kondisinya jauh semakin komplek ketika media baru (online) mulai 
mengambil alih fungsi media massa. Dimana pertumbuhan media 
sosial seperti, FB, Twitter, Watsapp, Line, BBM, dan lainnya mulai 
mendominasi budaya masyarakat. Literasi media muncul dan sering 
dibicarakan karena media sering dianggap sumber kebenaran, dan 
pada sisi lain, tidak banyak yang tahu bahwa media memiliki 
kekuasaan secara intelektual di tengah publik dan menjadi medium 
untuk pihak yang berkepentingan untuk memonopoli makna ulang 
akan dilempar ke publik. Karena pekerja media bebas untuk 
merekonstruksi fakta dalam konteks untuk kepentingan publik (pro 
bono publico) dan merupakan bagian dalam kebebeasan pers 
tanggung jawab atas suatu hasil rekonstruksi fakta adalah berada pada 
tangan jurnalis, yang seharusnya netral dan tidak dipengaruhi oleh 
emosi dan pendapatnya akan narasumber dan bukan pada 
narasumber.   

Oleh sebab itu bila seseorang memiliki literasi media (paham 
media) akan dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. 
Kompetensi tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang dimiliki dalam memaknai pesan. Pengetahuan literasi media akan 
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mendorong orang untuk selalu mempertanyakan atas apa yang mereka 
tonton, baca atau dengarkan. Pengetahuan yang baik akan 
mengembangkan rasa kritis untuk menganalisa pesan, dan bias berita 
pada program-program yang ada dalam media massa, sehingga 
terciptanya good citizentz atau warga yang baik, yang tidak 
terpengaruh oleh informasi negatif (hoax), dan lebih jauh lagi terjebak 

moral yang “bobrok” akibat salah mengolah informasi. 

Pada dasarnya literasi media adalah perspektif yang dapat 
digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat 
menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat 
berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak 
media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, 
memahami bahwa media memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik 
sehingga mereka mampu bertanggungjawab dan memberikan respon 
yang benar ketika berhadapan dengan media.  

Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui 
struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan 
menggunakan informasi. Juga dalam pengertian lainnya yaitu 
kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi 
dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis.85 
Secara operasional, aspek literasi media ini harus bisa memunculkan 
kesadaran tentang posisi dan peran media baru (new media) dalam 
kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau 
bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak 
masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga 
harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berselancar 
di dunia online, sehingga segala tindakannya tidak bebas nilai. Lebih 

dari itu, warga juga harus sadar dengan peran strategisnya. 

Setiap orang kini adalah wartawan (citizen journalist) ketika 
mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan 
menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, perhatian pada etika 
adalah mutlak. Dari sisi kompetensi, literasi media dalam pendidikan 

                                                             
85Dedi Rahadi Rianto. Jurnal: Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media 

Sosial. Volume  5, Nomor 1, Malang : Universitas Merdeka Malang, 2017, h. 10 
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kewarganegaraan harus mampu melahirkan kemampuan literasi media 
yang tinggi ditandai oleh:86 

1. Daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan,  
2. Kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan,  
3. Kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah 

diskursus,  
4. Memahami logika penciptaan realitas oleh media,  
5. Kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan 

mendistribusikannya kepada pihak lain.  

Ujaran kebencian kian meningkat jumlahnya di ranah online. 
Bagi masyarakat Indonesia yang plural dampak atas persebaran hoax 
dan ujaran kebencian sungguh mengkuatirkan. Dengan menggunakan 
model literasi media sebagaimana yang dikaji dalam studi ini, kita 
dapat menilai akurasi dari suatu berita apakah itu palsu (hoax) atau 
tidak dengan membandingkan dengan berbagai sumber berita lainnya. 
Kasus-kasus yang sudah terjadi sebagai akibat dari menyebarnya hoax 
dan ujaran kebencian seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga. 
Jalan yang ditempuh dalam mengatasi persebaran hoax dan ujaran 
kebencian misalnya dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan 

struktural melalui regulasi.  

Selain itu, upaya kultural melalui peningkatan kemampuan 
literasi media menjadi suatu kebutuhan relevan untuk segera dilakukan 
dalam rangka mengembangkan keberdayaan netizen dalam merespon 
merebaknya pesan-pesan kebencian di ranah online terutama melalui 
media sosial. Netizen yang memiliki kemampuan literasi media cukup 
tinggi, tak hanya sadar pada etika berkomunikasi saja tetapi juga 
memiliki keterampilan kosntruktif dalam menerima, memproduksi 
dan membagikan muatan informasi (berita). 87 

Melalui model literasi dan edukasi yang dikembangkan ini, 
informasi dari berbagai peristiwa di belahan bumi mana pun dengan 

                                                             

86Vibriza Juliaswara, Jurnal Pemikiran Sosiologi: Mengembangkan Model 

Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di 

Media Sosial. Volume 4, Nomor 2. 2017, h. 150 

87Vibriza Juliaswara, Jurnal Pemikiran Sosiologi: Mengembangkan Model 

Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di 

Media Sosial. Volume 4, Nomor 2. 2017, h. 151 
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dinamika seperti apa pun tidak lagi ditelan mentah-mentah, melainkan 
dapat melalui penyaringan atau filter. Penyikapan secara bijaksana atas 
berbagai informasi yang beredar, pentingnya kesadaran atas 
pemanfaatan media sosial yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa 
aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu 
pesan moral yang penting dalam mengembangkan literasi media bagi 
publik di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Masyarakat 
sebaiknya menyelidiki benar atau tidak informasi yang akan 
dibagikannya. Jika tidak benar, apalagi memuat fitnah, hingga anjuran 
kekerasan, maka informasi itu tak perlu disebarkan. Kalau sumber 
tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak masuk akal dan tidak bermanfaat, 
maka tidak usah disebarkan. Di sisi lain, media massa mainstream 
termasuk media berita online, diharapkan tetap mengedepankan 
kompetensi dan independensi, sekalipun media tersebut berafiliasi 
dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Media boleh saja 
diperjualbelikan, pemilik silih berganti, tetapi news room harus dipimpin 
orang yang kompeten dan bermoral dalam mengabdi kepadapublik 
luas. Gerakan literasi media menawarkan solusi dalam rangka 
menghadapi perkembangan new media termasuk media sosial agar 
terbentuk keseimbangan terutama dalam memelihara harmoni di 
dalam masyarakat.88 

Budaya paham media dalam masyarakat sangat erat kaitannya 
dengan keberadaan potret masyarakat madani yang kemudian 
membentuk Good Citizen. Namun jika melihat pada realita yang ada, 
kecerdasan literasi di kalangan warga Indonesia bisa dikatakan masih 
rendah. Masyarakat Indonesia pun dikenal sebagai “pembaca pasif” 
yang duduk dengan tenang mengamini semua yang disajikan oleh 
media, sehingga  persepsi yang tumbuh di masyarakat adalah persepsi 
yang dikemukakan oleh televisi, dan media sosial. Budaya yang 
disebut kelisanan sekunder (secondary orality) oleh Ignas Kleden ini, 
menunjukkan bahwa keingintahuan mendapatkan informasi di 
kalangan kita seakan-akan "emoh" membaca sendiri namun ingin 
dibacakan" melalui penuturan orang lain baik melalui televisi, radio, 
maupun alat elektronik lainnya. 

                                                             
88Vibriza Juliaswara, Jurnal Pemikiran Sosiologi: Mengembangkan Model 

Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari 
Masyarakat Madani adalah masyarakat kota; masyarakat yang 
menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh 
penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.89Potret 
Masyarakat madani yang kemudian membentuk Good Citizen, ialah 
dimana masyarakatnya memliliki dan menghormati aspek nilai, norma, 
hukum, dan iman. Keempat aspek tersebut adalah potensi-potensi 
psikologis yang inheren dalam setiap masyarakat dan relatif statis 
dibandingkan dengan ilmu, teknologi dan peradaban. Dengan kata 
lain, “bermadani” selalu menyaratkan pemertahanan nilai-nilai dan 
pada waktu yang bersamaan disalinghadapkan dengan ilmu dan 
teknologi yang tak sabar untuk berlari tanpa henti, termasuk di 
dalamnya adalah informasi yang membangun konsepsi diri pada 
masyarakatnya. 

Selain itu, Potret Masyarakat madani yang kemudian 
membentuk Good Citizen yang mengubah masyarakat informasi yang 
gagap teknologi menjadi paham teknologi sangat didukung oleh 
norma etika. Dalam kajian etika Islam, berkomunikasi di dunia nyata 
dan dunia maya sebenarnya tidak ada perbedaan. Artinya keduanya 
dengan berbagai karakteristiknya memiliki porsi yang sama untuk 
mendapatkan hasil komunikasi yang berkualitas tanpa harus 
merugikan orang lain.  

Yang dimaksud dengan komunikasi Islam adalah komunikasi 
yang dibangun diatas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh 
kedamaian, keramahan dan keselamatan. Komunikasi Islam tunduk 
dengan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Dari dua sumber inilah prinsip-prinsip dasar ilmu komunikasi Islam 
diambil. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk segala bentuk komunikasi 
dengan sesama manusia tak terkecuali komunikasi di ruang publik 
maya.90 

                                                             

89Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 

Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 345 

90Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana. Jurnal Ilmu Dakwah: Etika 

Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax di Ramah Publik Maya. Volume 36 

(2), EISSN 2581-236X. Kudus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus, 2016, h. 309 
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Agar terhindar dari komunikasi yang berbasis hoax maka 
prinsip-prinsip komunikasi Islam mengatur diantaranya: 91 

1. Prinsip Ikhlas 

Prinsip ikhlas merupakan prinsip paling mendasar dalam 
komunikasi Islam. Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada 
komunikan jika diterima dengan hati yang tidak ikhlas. Ikhlas adalah 
kerja hati. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima pesan artinya 
tidak sucinya menerima atau menyampaikan suatu pesan. Dalam 
Islam telah ditetapkan bahwa segala perbuatan harus diniatkan untuk 
lillahi ta’ala. Orientasi hidup seperti ini tertuang dalam firman Allah 
dalam QS al- An’am/6:162-163.  

Prinsip ikhlas merupakan prinsip paling mendasar karena jika 
kehilangan prinsip ini dari komunikator maupun komunikan akan 
membuat tujuan utama komunikasi yaitu ibadah menjadi hilang dan 
kekuatan pesan yang disampaikan menjadi memudar. Kehilangan 
prinsip ini dari salah satu pihak akan membuat proses komunikasi 
akan terhambat. Hal ini dapat kita simak melalui kisah-kisah para 
Nabi seperti Nabi Saleh yang ikhlas menyampaikan pesan dari Allah 
kepada umatnya namun tidak membawa dampak positif karena 
umatnya tidak suka mendengarkan nasihat Allah dalam QS Al- 
A’raf/7: 79. 

2. Prinsip Pahala dan Dosa 

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan yang disampaikan 
mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Lisan atau komunikasi 
lewat tulisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, akan 
membawa pada kesuksesan atau kehancuran. Agar lisan tidak menjadi 
alat pengumpul dosa tetapi selalu memprodukutsi pahala, maka Islam 

membimbing manusia terutama umatnya sebagai berikut:  

a. Islam melarang berkata kotor dan kasar.  

b. Memberikan motivasi agar selalu berkata yang baik.  

                                                             
91Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana. Jurnal Ilmu Dakwah: Etika 

Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax di Ramah Publik Maya. Volume 36 

(2), EISSN 2581-236X. Kudus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus, 2016, h. 310-313 
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Rasulullah memberikan motivasi kepada orang yang berkata 
baik dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang selalu 
berkata baik dan berpesan jangan sembarangan 

mengeluarkan pernyataan.  

b. Berkata baik menyebabkan masuk surga dan 
mendapatkan tempat yang baik di sana.  

c. Berkata baik dikategorikan memberi sedekah.  

d. Islam identik dengan ucapan yang baik. 

3. Prinsip Kejujuran 

Lisan dapat membunuh karakter seseorang, bahkan dapat 
merusak hubungan suami istri, kerabat, kaum bahkan dapat 
menumpahkan darah. Gara-gara lisan suatu kaum bisa hancur 
berantakan. Karena itu kejujuran dalam menyampaikan pesan adalah 

pinsip mendasar dalam komunikasi Islam.  

Diantara bentuk kejujuran dalam berkomunikasi adalah: 

a. Tidak memutar balikkan fakta.  
b. Tidak berdusta. 

4. Prinsip Kebersihan  

Islam menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, 
termasuk dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik akan 
mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. 
Sedangkan pesanpesan yang sarkatis, jorok, adu domba, umpatan dan 
sebagainya akan berdampak pada keruhnya hati. 

 

 

5. Prinsip Berkata Positif 

Pesan positif akan berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang 
dalam kondisi apapun. Seorang komunikator yang sering mengirim 
pesan positif kepada komunikan akan menyimpan modal yang banyak 
untuk berbuat yang positif. 
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6. Prinsip Paket (hati, lisan, dan perbuatan)  

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk satu 
paket lengkap yaitu terdiri dari unsur jiwa dan unsur raga. Gerak raga 
dalam Islam dipengaruhi oleh hati atau jiwa. Artinya lisan akan 
berbicara yang baik jika hatinya baik, dan lisan tidak akan mampu 
berbicara dengan baik tanpa kendali dari jiwanya.36konsistensi antara 
hati, kata dan perbuatan merupakan ciri dari manusia sukses. Allah 
tidak menyukai inkonsistensi. Bukan hanya Allah saja, manusia juga 
memandang inkonsistensi adalah bentuk dari kecacatan atau 
kemunafikan yang dimiliki seseorang. Kecacatan ini akan 
menjatuhkan nilai seseorang menjadi berkurang. 

7. Prinsip Dua Telinga dan Satu Mulut 

Prinsip berhati-hati dalam berbicara dan banyak mendengar 
adalah manifestasi dari struktur fisik manusia yang diciptakan Allah 
dengan dua telinga dan satu mulut. Semua informasi yang ditangkap 
dengan dua telinga kemudian difilter oleh akal sebelum dikeluarkan 
oleh lisan. Orang-orang yang cerdas dalah orang-orang yang mampu 
memilah dan memilih informasi dan hanya mengambilnya yang 

terbaik dari informasi yang diterima. 

8. Prinsip Pengawasan 

Prinsip pengawasan muncul dari kepercayaan mukmin 
terhadap Allah Maha Mendengar, Melihat, Mengetahui. Selain itu 
apapun yang diucapkan dan diperbuat manusia akan dicatat oleh 
malaikat. Sehingga manusia prinsip ini akan mendorong manusia 
memiliki keyakinan bahwa setiap mukmin akan selalu dipantau. Orang 
yang merasa dipantau akan berhati-hati dalam mengeluarkan 
statemen. 

9. Prinsip Selektifitas dan Validitas  

Berbicara dengan data dan informasi akurat merupakan cirri 
dari pribadi yang berkualitas. Selain menambah kredibilitas, informasi 
yang akurat menghindarkan kita jatuh kepada kesalahan yang berujung 
pada penyesalan. 
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10. Prinsip Saling Memengaruhi 

Sebagaimana kita ketahui tujuan dari komunikasi adalah saling 
mempengaruhi, maka membangun komunikasi yang sehat adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Pengaruh pesan tersebut 
bukan hanya sesaat tetapi terkadang kekal sepanjang hidup 
komunikan. 

11. Prinsip Keseimbangan Berita 

Informasi yang seimbang akan membuat keputusan menjadi 
akurat. Prinsip perimbangan dalam menyerap Informasi sebelum 
memberikan sikap adalah keharusan. Dengan prinsip ini, berbagai 
informasi yang diterima akan lebih akurat. Dalam menulis berita 
dikenal suatu istilah cover both side yaitu perlakuan adil pada semua 
pihak yang menjadi objek berita atau disebut pemberitaan berimbang. 

12. Prinsip Privacy 

Prinsip ini menitik beratkan pada setiap manusia memiliki hak 
atas ruang privasi yang tidak boleh diungkap di ruang publik. Allah 
melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang 
masalah-masalah yang masuk pada ruang privasi. Istilah yang dipakai 
al-Qur’an adalah kata “tajassus” sebagaimana dalam QS al-

Hujurat/49:12. 

Eksistensi dari prinsip-prinsip berkomunikasi dalam 
perspektif Islam inilah yang harus dibumikan sebagai bagian dari akhlak 
yang harus di miliki setiap muslim. Keluarga dapat mengambil peran 
untuk penanaman akhlak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab 
dalam membimbing diri dan keluarga dari segala bentuk kemunkaran. 
Sehingga ketika menerima atau memberikan informasi di dunia maya, 
bukan berlandaskan pada kebohongan, namun seorang muslim tetap 
mengedepankan kebenaran, kedamaian dandan keselamatan untuk 
memperoleh komunikasi yang lebih berkualitas.  
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UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI 
PENYEBARAN BERITA HOAX DI INDONESIA 

 Kemajuan dan ragam perkembangan media komunikasi yang 
dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan masyarakat dan negara 
menghadapi efek hoax sebagai akibat communication jammed yang terjadi 
di masyarakat. Communication jammed disebabkan oleh perkembangan 
teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. Communication 
traffic yang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu 
tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh 
masyarakat dan negara, mudah bermunculan92 

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan 
fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai “Social Control” 
(Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum 
berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, 

teratur dan tenteram. 

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan bentuk ketegasannya 
karena semakin maraknya penyebaran berita yang tidak benar untuk 
pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu atau hoax serta dari 
Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan ancaman 
hukum untuk diproses. Tetapi adanya kebijakan ini membuat 
beberapa orang beranggapan hal tersebut menjadi ancaman terhadap 
kebebasan seseorang untuk berpendapat. Rudiantara yang merupakan 
seorang Menteri Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa berita 
bohong (hoax) yang beredar di media sosial sepanjang hari akan 
membawakan dampak yang sangat besar dengan memblokir situs 
internet merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mengurangi penyebaran berita bohong tersebut.  

Dengan adanya masalah hoax yang marak beredar secara luas 
kepadsa masyarakat maka akan dibahas bagaimana upaya pemerintah 
dalam menanggulangi penyebaran berita hoax di Indonesia?. 
Bagaimana upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana penyebar 
hoax, serta Bagaimana langkah sederhana dalam mengindentifikasi 
antara berita asli dan palsu? 

                                                             
92Christiany Juditha, Jurnal Perkommas, Interaksi Komunikasi Hoax di Media 

Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation, 
Volume 3 Nomor. 1. 2018, h. 32. 
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A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran 
Hoax 

 Pemberitaan hoax yang marak terjadi saat ini harus ditanggapi 
serius oleh pemerintah dan memerlukan suatu tindakan tegas dari 
aparat penegak hukum khususnya oleh pihak kepolisian dalam rangka 
penanggulanggannya, baik secara preventif maupun represif. 
Informasi hoax sangat berdampak negatif bagi masyarakat sehingga 
menimbulkan kecemasan, kebingungan, rasa tidak aman, tindak 
pidana kekerasan, bahkan dapat menyebabkan konflik suku, agama, 
ras antar golongan (SARA). Selain itu juga Hoax tidak hanya 
diarahkan untuk mengacaukan persepsi masyarakat tentang situasi 
terkini tetapi juga merupakan upaya pihak-pihak tertentu untuk 

merusak kondusivitas negara.  

Adapun, upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak 
Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan hasil penelitian 
Dona Raisa Monica, Jurnal: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan 
Tindak Pidana Penyebaran Hoax, menyatakan bahwa upaya yang dapat 
dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 
penyebaran berita bohong (hoax) adalah terdiri dari tiga bagian pokok, 

yakni: 93 

1. Pre-emtif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emtif 
adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah 
dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari 
teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai 
atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa 
menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada 
kesempatan. Pencegahan pre-emtif yang dilakukan oleh 
kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku 
penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan 
sosialisasi melalui media sosial (social media).  

                                                             

93Dona Raisa Monica, Jurnal: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak 
Pidana Penyebaran Hoax,  Fakultas Hukum  Universitas Lampung 2017. 
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Adapun beberapa contoh upaya sosialisasi melalui 
media sosial dan secara langsung sebagai berikut: 

 

 

Gambar 17. POLDA SULTRA bersama join Kendari deklarasikan 
perangi Hoax 

Sumber: https://twitter.com/DivHumas_Polri 

Selain itu, sosialisasi juga terus dilakukan melalui media sosial, dapat 
dilihat dari beberapa gambar berikut: 
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Gambar 18. Himbauan Stop Menyebar Hoax Oleh Divisi Humas 
Polri 

Sumber: https://twitter.com/DivHumas_Polri 
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Gambar 19. Himbauan Stop Hoax Oleh Divisi Humas Polri 
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Sumber: https://twitter.com/DivHumas_Polri 
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Gambar 20. Himbauan Stop Hoax dan Hate Speech Oleh Multimedia 
Polri 

Sumber: https://twitter.com/PolriMultimedia 

 

 

 

Gambar 21. Bijak Bermedia Sosial 

Sumber : https://twitter.com/DivHumas_Polri 
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Gambar 22. Saring Sebelum Sharing 

Sumber : https://twitter.com/DivHumas_Polri 

Berikut 5 Tips Menghindari HOAX: 

1. Hati-hati dengan judul Provokatif 

2. Cermati Alamat Situs 

3. Periksa Fakta Berita 

4. Cek Keaslian Foto 

5. Ikut Serta Grup Anti Hoax 

#PolriHumanis #PolriPromoter @PolriMultimedia #StopHoax 

#ImbauanPolri https://t.co/wQNvj3htUz 

 

https://t.co/wQNvj3htUz
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Gambar 23. 5 Tips Menghindari Hoax 

Sumber : https://twitter.com/DivHumas_Polri 

 

2. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya 
preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah 
dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan 
kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh 
kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku 
penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara 
membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol), 
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yang bertugas mengawasi Tekhnologi Informasi atau Media 
Sosial. 

3. Refresif, adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah 
upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya 
refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para 
pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki 
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan 
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi 
yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian 
dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita 
bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan penegakan 
hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax).  
Membahas penanggulangan dengan cara refresif, tidak hanya 
menjadi tugas kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana 
yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, ada 5 (lima) 
sub-sistem yakni: Sub-sistem Kepolisian; Sub-sistem 
Kejaksaan; Sub-sistem Kehakiman; Sub-sistem 
Pemasyarakatan; Sub-sistem Kepengacaraan. Kelima 
rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan pidana di 
Indonesia, dalam proses ini bukan hanya ditempuh untuk 
bagaimana mencegah kejahatan, namun juga bagaimana 
menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah 
terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan 
secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan.  

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Kepolisian berupa 
tindakan atau kegiatan diantaranya melalui:  

1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong 
(hoax), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, 
sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa 
memahami dan mengerti tentang berita bohong atau 
hoax;  
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2) Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun 
konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik 
media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, 
sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu men-
counter penyebaran berita bohong atau hoax dan 
bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan 
berita di masyarakat;  

3) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan 
Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada 
dibawah koordinasi Polda, tentang pencegahan tindak 
pidana penyebaran berita bohong (hoax), sehingga 
dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan 
pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh 
dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat 
desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);  

4) Melakukan kerjasama dengan sesama Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi, 
khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi 
Pemerintah Provinsi, untuk pemblokiran media sosial, 
sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi 
peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan 
media sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi 
adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan 
Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat 
pusat, serta merupakan instansi yang memiliki 
kewenangan untuk memblokir dan mengawasi 
internet;  

5) Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) khususnya Provinsi, dalam 
mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat 
elektronik di Provinsi;  

6) Melakukan kerjasama dengan Radio Republik 
Indonesia (RRI) Provinsi, untuk mengklarifikasi dan 
men-counter pemberitaan bohong atau hoax;  

7) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau 
Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran 
rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang 
timbul dari perbuatan tersebut.  
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 Dapat dianalisis bahwa peran kepolisian dalam 
penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), 

harus memaksimalkan peran-peran kepolisian yang ada, yakni:  

a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang 
atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang 
berlaku dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 2, 
Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 (1) huruf g UU No. 2 Tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau 
lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang 
seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam 
suatu sistem, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya 
Pasal 1 angka (1), angka (2), angka (4), angka (5);  

c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau 
lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di 
lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, 
sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 (2) dan Pasal 45A 

ayat (2).  

Penerapan aturan hukum juga tidak hanya bersandar pada UU 
No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun juga dapat menerapkan 
rumusan Pasal 390 KUHP mengenai rumusan kabar bohong, 
sehingga memperkuat peran kepolisian dalam penanggulangan 
penyebaran berita bohong (hoax). 

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam 
penanggulangan berita bohong (hoax), antara lain sebagai berikut:  

a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih 
terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya 
manusia yang masih belum menguasai tentang ITE;  

b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya alat 
digital forensic, sehingga masih membutuhkan koordinasi 
dengan Bareskrim Mabes Polri;  

c) Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan 
pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga hoax 
atau berita bohong gampang tersebar;  
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d) Faktor budaya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat 
terhadap budaya, kecendrungan masyarakat adalah apatis 
dengan nilai-nilai kebudayaan.  
 

B. Sosialisasi untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi juga 
dilakukan oleh banyak pihak, termasuk oleh kementerian agama yang 

baru-baru ini memberi peringatan melalui akun twitter berikut ini: 

 

 

Gambar 24. Himbauan Tabayyun dalam Islam oleh Kementerian 

Agama RI 

Sumber : https://twitter.com/Kemenag_RI 

Assalamu'alaikum wr. wb. #SahabatReligi, Islam mengajarkan kita 
melakukan tabayyun utk memastikan kebenaran sebuah berita atau 
informasi yg diterima. Lantas, apa itu tabayyun? Berikut penjelasan 
Dr. M. Ishom el Saha, Dosen Fak Syariah UIN Banten 
#tabayyun#BikinIndonesiaMaju 

1) Secara bahasa, tabayyun berarti refleksi untuk mendapatkan 
kejelasan, sebagaimana firman Allah: "Tatkala datang 
kepadamu seorang fasiq membawa kabar maka tabayyun-lah" 
(QS. al-Hujurat: 6). 

2) Sedangkan secara syar'iyah, tabayyun adalah upaya pencegahan 
tersebarnya berita bohong yang dapat mendatangkan madarat, 
berikut pembuat berita (al-mukhbir 'anhu) dan penerima 
berita (al-mukhbir ilaihi) dari dosa adu-domba (al-namimah). 

https://twitter.com/hashtag/SahabatReligi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tabayyun?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tabayyun?src=hash
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3) Dalam ushul fiqh, tabayyun termasuk pendekatan sadd al-
dzariah (menutup terjadinya kerusakan) agar tidak terjadi 
madarat dan dosa. Sebab perbuatan adu domba (al-namimah) 
adalah dzalim yang merupakan dosa besar. 

4) Sbg pendekatan sadd al-dzariah, menurut Imam al-Ghazali yg 
dikutip Imam Nawawi dlm "al-Azdkar hal. 299", tabayyun hrs 
dilakukan dgn 6 cara:  

a) Penerima berita tdk boleh langsung percaya. 
b) Penerima berita mencegah penyebarluasan berita dan 

membuat opini yg meluruskannya 
c) Penerima berita menjatuhkan sanksi sosial (al-ghadhb 

fillah) kepada pembuat berita Penerima berita tidak 
boleh berprasangka buruk (QS. al-Hujurat: 12) atas 
pemberitaan 

d) Penerima berita tidak boleh terpancing mencari 
kesalahan pihak lain (wa la tajassasu)  

e) Penerima berita jangan sampai terberdaya dengan isu 
yang belum jelas. 

5) Cara ini pernah dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz 
sewaktu beliau didatangi seseorang yang membawa berita 
hoax. Beliau berkata: Jika kamu ingin aku memperhatikan 
beritamu, maka ingatlah jika kamu berdusta maka kamu 
termasuk golongan yang tersurat dalam QS. al-Hujurat: 6." 

6) "Sekalipun beritamu benar maka kamu jg termasuk 
"Hammazin masysyain bi namim" (yg suka mencela, yg kian 
kemari menebarkan fitnah) (QS. al-Qalam:11). Apa kamu 
ingin saya maafkan atas pemberitaanmu!!" Akhirnya orang itu 
minta maaf kpd Amirul Mukminin & berjanji tak mengulangi. 

7) Demikianlah, tabayyun dipahami sebagai sadd al-dzariah. 
Semoga bermanfaat dan terima kasih 
 

C. Masyarakat Indonesia Anti Hoax menguraikan 5 langkah sederhana 
yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan 
mana berita asli. 

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho 
menguraikan lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam 
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mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut 
penjelasannya:94 

1) Hati-hati dengan judul provokatif 
Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang 
provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke 
pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, 
hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai 
yang dikehendaki sang pembuat hoax.Oleh karenanya, apabila 
menjumpai berita denga judul provokatif, sebaiknya Anda 
mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, 
kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. 
Dengan demikian, setidaknya Anda sebabagi pembaca bisa 
memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. 

2) Cermati alamat situs 
Untuk informasi yang diperoleh dari website atau 
mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. 
Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai 
institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, 
maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan 
Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di 
Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah 
tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak 
sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs 
yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang 
mesti diwaspadai. 

3) Periksa fakta 
Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? 
Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya 
jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat 
ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan 
keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, 
pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal 
lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang 
dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa 

                                                             

94Yunita, Kategori Sorotan MediaFacebookTwitterGoogle+Ini Cara 
Mengatasi Berita “Hoax” di Dunia MayaKategori Sorotan Media, Situs resmi 
Kompas.com, http://zonasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-
maya.html (Diakses 17 Oktober 2018). 

https://kominfo.go.id/content/all/sorotan_media
https://kominfo.go.id/#facebook
https://kominfo.go.id/#facebook
https://kominfo.go.id/#google_plus
https://kominfo.go.id/content/all/sorotan_media
http://zonasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya.html
http://zonasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya.html
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yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini 
adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga 
memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif. 

4) Cek keaslian foto 
Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa 
teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain 
berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga 
mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk 
mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin 
pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke 
kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan 
menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet 
sehingga bisa dibandingkan.Klik icon Kamera dan upload 
gambar yang mau dicek atau copas link/url gambar yang akan 

dicek kebenarannya. 

 

 

Gambar 25. Google Images untuk mengecek Keaslian Gambar 

http://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/google-image1/
http://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/google-image2/
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Sumber. Www. Google.com 

Jika berupa link, cek URL-nya dan cek kredibilitas situsnya 
dengan mengidentifikasi pemilik situs atau admin websitenya 
di menu/halaman “About Us” atau “Tentang Kami”. 

5) Ikut serta grup diskusi anti-hoax 
Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti 
hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax 
(FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, 
Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup 
diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi 
merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang 
sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut 
berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya 
crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.  

Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk 
mencegah agar tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan 
hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. 
Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur Report Status dan 
kategorikan informasi hoax sebagai 
hatespeech/harrasment/rude/threatening, atau kategori lain yang 
sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan 
menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur 
feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila 
mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet 
untuk melaporkan twit yang negatif, demikian juga dengan Instagram. 
Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten 
negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 
melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id.  

Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman 
data.turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. 
TurnBackHoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi 
berita hoax dan juga dapat langsung dicek pada twitter dan akun 

media sosial TurnBackHoax lainnya. Contohnya sebagai berikut: 

D. Kemenkominfo Aktifkan Mesin Pelacak Hoax dan Ujaran Kebencian 

Selain beberapa upaya pemerintah tersebut, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Indonesia telah mengaktifkan sebuah 
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mesin pelacak (crawling) hoax atau konten-konten negatif di internet. 
Mesin ini bekerja secara efektif dalam mengidentifikasi konten 
negative dan dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh (impact) dan 
tingjat keviralannya dalam dunia siber.Sekali mengais, mesin ini dapat 
memberikan hasil berupa URL atau tautan yang bisa jutaan dan 
langsung mengklasifikasi. Secara kerja, mesin ini akan lebih efektif dan 
efisien dari segi waktu dan volume untuk menyaring konten negatif. 
Keunggulan mesin ini adalah dalam satu kali perayapan (crawling) 
selama 5-10 menit, bisa menghasilkan jutaan konten yang kemudian 
diperkecil lagi berdasarkan jumlah kunjungan dan potensi keviralan 
konten tersebut.Dalam pengujian itu, mesin bernama AIS ini berhasil 
menemukan 120 ribu situs porno dari 1,2 juta situs terayap di 
Indonesia hanya dalam 3 hari. Padahal selama beberapa tahun ini 
pemerintah hanya sanggup menepis 700 ribu situs terlarang. Mesin ini 
akan bekerja, apabila menemukan konten negatif atau yang melanggar 
aturan, tim verifikator akan menandai kiriman tersebut (screen-
capture) lalu diserahkan ke tim eksekutor untuk ditindaklanjuti.95 

Dalam jangkauannya, Kominfo sudah bekerjasama dengan 
sejumlah layanan media sosial seperti Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Bigo, dan Google.Namun berbeda, 
jika konten negatif tersebut terpasang pada sebuah portal berita, maka 
sesuai UU Pers pihak pemilik portal memiliki kesempatan untuk 
mengklarifikasi beritanya terlebih dahulu. Sebagai informasi, mesin 
AIS tidak hanya digunakan oleh Kominfo, tetapi juga bisa 
dimanfaatkan sejumlah instansi terkait lain seperti BNPT untuk 
melacak aktivitas terorisme, OJK untuk kegiatan investasi bodong, 
melacak aktitas narkotika oleh BNN, dan aktivitas perdagangan obat-
obat ilegal oleh BPOM, Kepolisian, dan pihak mana saja yang diberi 

mandat menjaga kesatuan negara.96 

E. Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). 

                                                             

95Steffani Dina, Kategori Sorotan Media, Kemenkominfo Aktifkan Mesin 
Pelacak Hoax dan Ujaran Kebencian, Situs resmi KOMINFO 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-
pelacak-hoax-dan-ujaran-kebencian/0/sorotan_media (Diakses 20 Oktober 2018). 

96Steffani Dina, Kategori Sorotan Media, Kemenkominfo Aktifkan Mesin 
Pelacak Hoax dan Ujaran Kebencian, Situs resmi KOMINFO 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-
pelacak-hoax-dan-ujaran-kebencian/0/sorotan_media (Diakses 20 Oktober 2018). 

https://www.kominfo.go.id/content/all/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/all/sorotan_media
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Melihat begitu besarnya dampak negatif Hoax bagi kehidupan 
sosial di Indonesia maka pada tahun 2012 dibuatlah sebuah komunitas 
dengan nama Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Pada 
dasarnya Mafindo adalah organisasi perkumpulan resmi yang didirikan 
pada tanggal 19  November 2016, dengan Akta Notaris Nomor 1 
Tanggal 19 November 2016 yang dibuat oleh ISMA JANUARTI, 
SH., M.KN yang berlandaskan pada SK (Surat Keputusan) Pendirian 
Perkumpulan NOMOR AHU-0078919.AH.01.07.TAHUN 2016 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Terinspirasi oleh gerakan polisi internasional dengan slogan 
Turn Back Crime-nya, Mafindo mengadopsinya menjadi Turn Back 
Hoax. Ini adalah gerakan serius untuk memerangi penyebaran fitnah 
dan hoax di media sosial. Dan rupanya gerakan ini direspons sangat 
bagus oleh komunitas masyarakat yang gerah dengan persebaran 
hoax. Selanjutnya Mafindo berusaha untuk meningkatkan level 
perlawanan, dengan mendeklarasikan Gerakan komunitas ini 
independen, sehingga Mafindo juga harus membiayai secara mandiri. 
Anggota gerakan tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun, 
justru sebaliknya mereka harus rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, 
dan bahkan uang. 97 

Awal berdirinya, sudah banyak donatur yang berpartisipasi, 
dan kedepan salah satu sumber operasional gerakan ini adalah dari 
penjualan merchandise. Karena aktivitas anti hoax ini adalah bukan 
aktivitas utama dari para anggota, tidak ada yang full time, sehingga 
anggota komunitas menggunakan waktu luangnya untuk berkontribusi 
terhadap gerakan ini. Namun karena jumlahnya semakin membesar, 
tentu gerakan ini tetap signifikan. Bahkan ada beberapa pakar IT yang 
sebagian berdomisili di Singapura, dengan rela, menyumbangkan 
waktu dan pikirannya untuk membantu mengembangkan aplikasi 
untuk melaporkan hoax, dan juga aplikasi di gadget yang bisa 
menginformasikan hoax terbaru yang beredar, yang beralamat di 
data.turnbackhoax.id. Saat ini Mafindo mencoba memperluas basis 

                                                             
97Septiaji Eko Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 

Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax, Prosiding Konferensi 
Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2017, Vol. 2, No. 1, h. 1. 
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gerakan ini ke daerah, dengan mengajak netizen di daerah sebagai 
relawan.98 

Gerakan ini tidak bisa hanya bergerak di dunia maya saja, 
tetapi juga harus merambah dunia nyata, salah satunya memperbanyak 
silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pendidikan, 
tokoh profesi, sambil mengingatkan tentang bahaya penyebaran 
fitnah, hasut dan hoax dari sisi norma kesusilaan, norma hukum dan 
juga agama. Respons dari masyarakat sangat baik, beberapa daerah 
sudah terbentuk chapter anti hoax, dan Mafindo memfasilitasinya 
melalui situs TurnBackHoax.ID. 99 

Secara umum ada empat pilar dari gerakan Mafindo ini:  

1. Narasi Anti Hoax, dengan group diskusi Anti Hoax dan situs 
turnbackhoax.id  

2. Edukasi Literasi, dengan gerakan edukasi di sekolah, kampus 
dan masyarakat umum  

3. Advokasi kepada: 
a) Keluarga 
b) Tokoh masyarakat/lintas agama/pendidikan/profesi 
c) Pemerintah (Kominfo, Polri, Pemda)  
d) Pengelola Media Sosial (Facebook, Google, Twitter)  

4. Silaturahmi untuk memecah dinding polarisasi akibat issue 
sosial politk dan SARA  

 

                                                             
98Septiaji Eko Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 

Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax, h. 2. 
99Septiaji Eko Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 

Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax, h. 3. 
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Gambar 26. Akun Twitter Mafindo 

Sumber: https://twitter.com/TurnBackHoax 
 

 
 

Gambar 27. Contoh Klarifikasi Berita yang tersebar oleh 
Mafindo 

Sumber: https://twitter.com/TurnBackHoax 

Gambar tersebut menampilkan contoh laporan yang kemudia 
di klarifikasi kebenarannya oleh Mafindo melalui akun twitter. Dengan 
demikian kehadiran TurnBackHoax oleh Mafindo dibeberapa media 
sosial tersebut, pengguna media sosial yang meragukan kebenaran 
sebuah berita atau informasi dapat melakukan klarifikasi kemudian 
akan mendapatkan penjelasan mengenai berita tersebut seperti pada 
gambar tersebut, benar atau salah berita akan diinformasikan secara 
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jelas oleh TurnBackHoax sehingga pengguna media sosial akan 
merasa lebih aman dalam menyebarkan informasi.  

Mafindo berharap gerakan ini bisa mendorong pemanfaatan 
media sosial menjadi lebih positif, lebih menginspirasi, saling 
menggugah, saling empati. Karena itu sebenarnya jatidiri bangsa 
Indonesia, sebagai bangsa terhormat. Dan menjauhkan media sosial 
dari konten negatif, permusuhan dan perpecahan akibat penyebaran 
fitnah, dusta dan hoax.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100Septiaji Eko Nugroho, Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 

Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti Hoax, h. 4 
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Buku ini menyajikan banyak hal mengenai Hoax yang sedang 
marak dalam masayarakat teknologi informasi sekarang ini. Adapun 
materi dari buku ini tidak saja diambil dari  sumber pustaka yang ada 
saja, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta penyebaran Hoax yang terjadi 
dalam masyarakat belakangan ini. Dengan demikian kami berharap, 
buku ini dapat berguna bagi mahasiswa, dosen, peneliti dalam 
mengembangkan diri dalam upaya meluaskan wawasan tentang Hoax 
perspektif Hukum Islam.  

Bagian pertama, materi dan wawasan yang dibahas dalam 
buku ini mengulas mengenai hal-hal untuk Mengenali Hoax dalam 
sebuah pemberitaan dengan mengulas makna hoax dan menguraikan 
ciri-ciri berita hoax sehingga dapat mengenali berita yang termasuk 
hoax yang beredar dalam masyarakat Informasi. Bahasan selanjutnya 
dalam buku Hoax Perspektif Hukum Islam ini menguraikan Kecaman 
terhadap pelaku Hoax dalam Hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an 
dan Hadis dengan mengulas secara rinci ayat dalam Al-Qur’an dan 
maksud dari Hadis yang menjelaskan mengenai Hoax dan 
menguraikan secara mendalam Hukum Hoax dalam Pidana Islam 

Bab ketiga dibahas tentang fenomena penyebaran berita hoax 

dalam masyarakat Informasi . Dalam bab ini disajikan hasil penelitian 

penyebaran berita hoax di Indonesia beserta hal-hal yang 

mempengaruhi berita tersebut beredar luas tanpa batas di kalangan 

masyarakat. Bagian ini dibagi menjadi dua sub pembahasan yakni 

mengenali berita hoax dalam masyarakat Informasi di Indonesia  dan 

mengulas penyebaran berita Hoax dalam masyarakat Informasi di 

Indonesia 

Bab empat mengulas tentang Landasan hukum  penyebaran 

berita dalam Media Sosial di Indonesia. Diuraikan  Undang-undang 

No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 28 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  dan Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang 

Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang 

keduanya menjadi landasan hukum dalam bermedia sosial yang baik 

dan benar sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan 

Hukum Islam 
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Bab lima Membangun paradigma masyarakat Informasi yang 

Gagap Teknologi Menjadi Paham Teknologi. Memberikan gambaran 

paradigma masyarakat informasi yang gagap teknologi dan mengulas 

solusi yang dapat ditempuh untuk menjadikan masyarakat informasi 

paham teknologi dan menggunakannya sebagaimana mestinya.  

Pada bab keenam membangun paradigma masyarakat 

Informasi yang Gagap Teknologi Menjadi Paham Teknologi. Pada 

bahasan ini memberikan gambaran paradigma masyarakat informasi 

yang gagap teknologi dan mengulas solusi yang dapat ditempuh untuk 

menjadikan masyarakat informasi paham teknologi dan 

menggunakannya sebagaimana mestinya.  

Pada bab keenam, diuraikan secara jelas Upaya Pemerintah 

Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia. 

Termasuk sosialisasi yang terus dilakukan oleh banyak pihak, 

termasuk kepolisian hingga kementerian agama republik Indonesia 

baik secara langsung maupun melalui media sosial. Keseriusan 

pemerintah dalam menanggulangi penyebaran berira Hoax juga 

ditandai dengan terbentunya komunitas Mafindo yang dapat 

memberikan klarifikasi kebenaran berita melalui media sosial dengan 

cepat dan jelas sehingga dapat mengurangi penyebaran berita yang 

masih simpangsiur dan kemudian menjadi hoax yang beredar luas 

dalam masyarakat.  
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