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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص 

bawah) 



 

 

 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 



 

 

 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ َ

 Kasrah I I ـ َ

 Dammah U U ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

  ك

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan 

u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 



 

 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

  ..ا|  ي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

  ˚و

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

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

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h] 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ’ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 



 

 

 

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah) (ال)

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatas (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya berlaku 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan 

secara utuh. 



 

 

 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah ditranslitersi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Biila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahūwata,ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihiwasallam 



 

 

 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w  = Wafat tahun 

QS.../...:4  = QS Al-Ma’idah/5:33  

HR              = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama: Ari Mustari 

NIM: 10400119041 

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Cyber Crime Terhadap penyalahgunaan 

Identitas pada Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan hukum 

cyber crime terhadap penyalahgunaan identitas pada kasus catfishing menurut 

undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi? Dengan 

sub masalah Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Identitas Dalam Kasus 

Catfishing? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Identitas 

Pada Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi?  

Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yakni berkaitan langsung dengan topik 

permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, 

ensiklopedia, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. 

Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, 

menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen terkait, 

editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa catfishing adalah pelanggaran 

pidana yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan merugikan orang lain serta 

menguntungkan diri sendiri. Pertanggungjawaban catfishing sendiri tertera di 

dalam Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang 

membuat pelaku catfishing di jerat penjara serta perampasana harta hasil 

keuntungan dari perilaku catfishing tersebut sesuai dengan Pasal 69 UU PDP. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Dengan adanya UU No 27 tahun 2022 

PDP menjadi kejelasan hukum bagi para kepolisian untuk mengoptimalkan 

penanganan kejahatan siber terutama mengenai penyalahgunaan data diri. 

Kata Kunci: Catfishing, Cybercrime, Perlindungan Data Pribadi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era digital semakin maju dan pesat yang 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya mempercepat akses 

informasi. Akses yang mudah terhadap informasi yang tidak terbatas ini dapat 

membuat masyarakat modern jadi mengubah pola hidup serta perspektif yang 

kemudian membuat mereka bergantung pada teknologi, terutama akses 

berkomunikasi dengan siapa pun tanpa adanya batasan. Kemajuan pada 

perkembangan teknologi inilah sehingga terciptanya sosial media yang 

memungkinkan orang orang saling berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosiala 

dalah Platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media 

social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan 

hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.1  

Media sosial sekarang menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat 

modern, sehingga muncul lah perspektif bahwa orang yang eksis atau sering 

beraktivitas di media sosial acap kali dikatakan orang yang tidak ketinggalan 

zaman. Begitupun sebaliknya ketika seseorang tidak memiliki media sosial 

biasannya dianggap ketinggalan zaman. Media sosial membawa dampak yang 

 
1 Nasrullah Rulli, Media Sosial; Persfektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. 

(Bandung:a Simbiosa Rekatama Media, 2015) 
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besar bagi penggunanya terutama bagi pemikiran manusia, hal ini menyebabkan 

penggunaan media sosial tidak sesuai dengan fungsinya karena media sosial dapat 

mengabungkan pribadi dengan publik yang menyebabkan perubahan budaya 

dikalangan anak muda karena teknologi tidak secara langsung akan mengubah 

norma sosial, budaya, dan pola pikir. Dengan seperti itu meskipun media sosial 

memiliki banyak keuntungan, hal ini juga yang menciptakan peluang yang 

sekaligus sebuah ancaman bagi penggunanya. 

Perkembangan teknologi sekarang banyak membuat perubahan sosial serta 

kemajuan peradaban manusia. Namun teknologi masa kini juga bisa dijadikan 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana melakukan perbuatan 

melawan hukum. Dengan latar belakang tersebutlah muncul sebuah fenomena 

kejahatan baru yang disebut cyber crime. Ancaman cyber crime dimasa sekarang 

semakin meningkat seiring semakin bertambahnya pengguna media sosial. 

Adapun peluang cyber crime salah satunya terjadi di platfom yang memungkinkan 

seseorang untuk mendapatkan pasangan, dari tujuan awal pengguna media sosial 

yang ingin mencari pasangan tapi malah mendapatkan kerugian karena dibohongi 

oleh lawan bicaranya dengan menggunakan identitas yang palsu atau bisa disebut 

Catfishing. 

Catfishing adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang membuat persona baru di media sosial atau Platform online 

lainnya menggunakan informasi palsu. Metode yang paling umum untuk 

memalsukan identitas adalah dengan menggunakan gambar yang telah diubah 

atau data yang dicuri dari orang lain tanpa persetujuan mereka. Penipuan ini tidak 
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diragukan lagi memiliki motivasinya sendiri; Misalnya, di media sosial, yang 

paling umum adalah kurangnya kepercayaan seseorang terhadap identitas aslinya. 

Meski demikian, tidak sedikit juga yang melakukan aksi penipuan serupa untuk 

menggelapkan uang korban atau bahkan menculik orang lain.2  Fenomena 

Catfishing tidak hanya merugikan bagi pihak yang dibodohi dan ditipu oleh 

pelaku, juga merugikan bagi pihak yang identitas pribadinya dicuri dan digunakan 

sebagai bahan untuk mengait para korban Catfishing. 

Di indonesia sendiri perlindungan mengenai data pribadi baru saja di 

sahkan dalam bentuk Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan 

Data Pribadi pada oktober tahun lalu. Dalam UU PDP yang dimaksud data pribadi 

adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi 

secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau 

nonelektronik. Data pribadi sendiri demikian pentingnya sehingga harus memiliki 

landasan hukum yang mengatur agar data pribadi setiap orang tidak 

disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab seperti halnya kasus 

Catfishing. 

Salah satu kasus Catfishng yang pernah di indonesia adalah kasus yang 

terjadi pada Youtuber Bayu Skak yang ia jelaskan melalui kanal Youtube Bayu 

Skak. Pada penelitian yang dilangsungkan oleh Novy Sartika Putri Sari Dewi dan 

Irwansyah yang berjudul “Regulasi terhadap penipuan identitas: studi fenomena 

‘Catfish’ pada social networking sites (sns)” (2021). Dalam penelitian tersebut 

 
2 Adrian Samudro, " Mengenal Istilah Catfishing di Media Sosial dan Tanda-Tandanya" 

https://tirto.id/mengenal-istilah-Catfishing-di-media-sosial-dan-tanda-tandanya-fPqK di akses 9 

Januari 2023 
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meyebutkan bahwa BS mengalami Catfishing oleh akun Instagram yang berinisial 

DFC, awal mulanya DFC mengirim pesan melalui instagram mengenai peran BS 

di salah satu film. Berawal dari situ BS dan DFC saling mengirim pesan hingga 

menjadi online dating. Namun ketika BS ingin bertemu langsung, DFC selalu 

menolak. Karena hal tersebut BS curiga dan mecurigai DFC itu melakukan 

Catfishing terhadap BS. 

Kecurigaan tersebut membuat BS melakukan penyelidikan, dari 

penyelidikan tersebut BS menemukan bahwa DFC adalah sosok palsu, dikarnakan 

alamat yang DFC pernah kirimkan ke BS adalah alamat palsu, blog dan twitter 

DFC juga sudah tidak aktif sejak lama, dan foto yang pakai oleh DFC adalah artis 

India yang ia curi data pribadinya. Setelah ketahuan DFC mengakui bahwa motif 

yang ia lakukan karena dia kesepian dan tidak mendapatkan cinta dan kasih 

sayang orang sekitarnya. Dalam kasus ini untungnya BS tidak menerima kerugian 

secara materil. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan pengesahan undang-undang nomor 27 

tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, peneliti tertarik untuk meneliti yang 

berkaitan dengan tindak pidana cyber crime pencurian data diri “TINJAUAN 

HUKUM CYBER CRIME TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS 

PADA KASUS CATFISHING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 

TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI” 

B. Rumusan Masalah 

Melihat apa yang telah di jabarkan pada latar belakang diatas, maka di 

ajukan pokok masalah yaitu: 
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Bagaimana Tinjauan hukum cyber crime terhadap penyalahgunaan 

identitas pada kasus Catfishing menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022 

tentang perlindungan data pribadi?  Agar pembahasan tidak meluas maka dibatasi 

sub masalah sebagai berikutl: 

1. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Identitas Dalam Kasus Catfishing? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Identitas Pada 

Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

Tentang Perlindungan Data Pribadi? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Penjelasan berikut akan membantu Anda memahami penelitian yang telah 

dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Cyber Crime Penyalahgunaan 

Identitas Diri Pada Kasus Catfishing”: 

1. Hukum pidana adalah badan hukum yang mengatur kejahatan. Mustafa 

Abdullah dan Ruben Ahmad telah memperjelas pengertian tersebut 

dengan menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan delik-delik yang 

diancam dengan hukum pidana. Jika suatu negara bermaksud untuk 

membuat undang-undang pidana, semua ketentuan yang menetapkan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi serta peraturan yang menentukan jenis 

tindak pidana apa yang diperbolehkan secara kolektif disebut sebagai 

hukum pidana.3 

 
3  Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1994) hlm.9 
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2. Cyber Crime adalah kejahatan yang berkaitan dengan teknologi digital 

seperti, teknologi komputer, teknologi informasi, atau jaringan. Ada 

banyak bahasan yang mengungkap pengertian kejahatan cyber dunia 

maya. Diantaranya, Profesor Widodo mengungkapkan cyber crime 

adalah segala perilaku yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau 

lembaga pengatur yang memakai system internet pribadi demi 

melakukan tindakan kejahatan dan juga memakai komputer untuk 

melakukan kejahatan.4 

3. Penyalahgunaan data pribadi adalah perbuatan melawan hukum dengan 

sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan 

miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat 

mengakibatkan kerugian pemilik data. 

4. Istilah “Catfish” Pada tahun 2010, film dokumenter Amerika Henri Joost 

dan Ariel Schulman "Catfish" tentang korban yang mengencani orang 

dengan identitas palsu id yang tidak pernah ada di dunia nyata 

menyebabkan terciptanya kata "Catfish". Catfish awalnya hanya berarti 

"ikan lele" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, frasa 

ini kemudian merujuk pada seseorang yang membuat identitas palsu 

secara online, khususnya di media sosial, untuk menyamar sebagai orang 

 
4 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan kajian Cyber Crime 

di Indonesia.( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) 
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lain. Dengan menggunakan Platform online, para-Catfishing berharap 

dapat memulai hubungan romantis. 5 

Judul ini muncul dari kajian penelitian untuk menjelaskan perlindungan 

identitas diri yang menjadi topik pembahasan dalam hukum pidana. Ruang 

lingkup penelitian ini mencakup soal bagaimana penanganan cyber crime terkait 

penyalahgunaan identitas diri. Melalui penelitian ini penulis berusaha 

memberikan preskripsi terkait bagaimana penanganan penyalahgunaan identitas 

pribadi. 

D. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian terkait Catfishing yaitu: 

1. Regulasi terhadap penipuan identitas: studi fenomena ‘Catfish’ pada social 

networking sites Dewi, N.S.P.S.D. & Irwansyah, I. (2021). Universitas 

Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan belum adanya aturan atau 

regulasi di Indonesia yang mengikat mengenai Catfishing. Penelitian juga 

mengatakan regulasi yang berhubungan dengan Catfishing belum jelas. 

Perbedaan dari penelitian ini, penelitian ini lebih mengulik tentang bagaimana 

regulasi terkait pencurian data pribadi terutama Catfishing. 

2. Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance scam oleh Simon Leviev 

dalam Dokumenter Netflix ‘The Tinder Swindler’ Menurut Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2022). Universitas 

 
5 Prastyphylia, D. N. (2014). Catfish : Permainan Identitas dan Muslihat Berkedok 

Anonimitas. 
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Padjadjaran. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui 

pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana serta Romance scam yang 

terjadi di dalam situs kencan online. Menurut Penelitian tersebut tidak ada 

undang-undang khusus yang melarang Catfishing, sehingga penelitian 

tersebut menghubungkan kasus Catfishing dengan UU No 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan Transaksi elektronik. Sementara Penelitian ini akan 

mengulik aturan aturan yang dapat menjerat pelaku Catfishing yang 

melakukan penyalahgunaan identitas pribadi. 

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi 

Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. Nur Luthiya, 

Benny Irawan, Rena Yulia (2021), Penelitian jurnal ini membahas pencurian 

data pribadi untuk penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi, 

penelitian ini berfokus kepada kebijakan pada formulasi hukum pidana dilihat 

dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Penilitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan hukum 

pidana terhadap pengaturan pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan 

teknologi komunikasi dan infomasi pengaturan tentang kejahatan pencurian 

data pribadi tidak diatur dalam berbagai hukum positif di indonesia, baik 

dalam undang-undang yang mengatur tentang pencurian biasa dalam KUHP 

dan cyberlaw seperti UU ITE. Perbedaan dengan penelitian saya adalah 

penelitian saya lebih mengulik penyalahgunaan data pribadi dalam kasus 
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Catfishing, dan penelitian saya dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022. 

4. Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi (2020). Pada 

Penelitian ini penulis menganalis terkait dengan sanksi yang akan diberikan 

kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana. 

Hasil dari penalitian ini adalah terkait dengan rgulasi pengunaan data pribadi 

orang lain tanpa izin di indonesia masih besifat umum karena belum ada 

regulasi khusus yang mengatur kaitannya data pribadi. Perbedaan dengan 

penelitian saya adalah penelitian saya lebih mengulik penyalahgunaan data 

pribadi dalam kasus Catfishing, dan penelitian ini mengunakan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai acuan untuk menjerat pelaku 

Catfishing. 

5. Catfishing dalam perspektif hukum positif Indonesia. Atika Zahra Nirmal 

(2023). Penelitian ini mengali lenbih dalam mengenai Catfishing di indonesia 

agar korban mendapat keadilan, menurut penelitian ini di indonesia saat 

penelitian dibuat belum ada yang mengatur cyber crime Catfishing sehingga 

peneliti mengunakan hukum undang- undang yang mengatur mengenai 

penipuan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih 

mengulik penyalahgunaan data pribadi dalam kasus Catfishing, dan penelitian 

ini mengunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai acuan untuk 

menjerat pelaku Catfishing. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang saya teliti ialah jenis penelitian yuridis normatif, 

Penelitian hukum adalah penelitian yang terdiri dari penelitian tentang asas-asas 

hukum, penelitian pada tataran sinkronisitas hukum juga penelitian tentang sistem 

hukum. Survei standar ini juga memeriksa bahan hukum dan bibliografi primer, 

sekunder, dan tersier yang termasuk dalam data primer, data sekunder, dan sumber 

terkait kasus lainnya yang berhubungan dengan penipuan cyber crime.6 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan menggunakan perundang-undangan ini ialah yang 

memiliki cara membahas perundangan juga peraturan yang berkaitan 

mengenai apa yang diteliti.7 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus di dalam penelitan normative adalah sebagai 

bahan untuk mempelajari penerapan peraturan-peraturan atau prinsip 

hukum yang dipraktekkan dalam hukum.8 

 
6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cet 13 (Jakarta: PT.’Raja Grafindo 

Persada,2013),’hal.41. 
7 Peter Mahmud Marzuki,’Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), hal.93. 
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), hlm.295. 
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3. Sumber data 

Sama seperti penelitian pada umumnya, penulis menggunakan dua sumber 

penelitian untuk mengembangkan penelitian ini; sumber primer dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dan sumber sekunder dari litelatur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Langkah awal untuk mendapatkan bahan hukum adalah dengan 

mengumpulkan literatur hukum melalui buku, jurnal, esai, dan literatur lainnya 

serta peraturan perundang-undangan yang terkait, yang mencakup pengertian 

keseluruhan dari masalah hukum yang akan diteliti. Karya ini ditulis dengan 

menggunakan metode konseptual. Mengikuti kutipan langsung dari sumber-

sumber hukum tersebut, beberapa dari mereka kemudian dievaluasi untuk 

memberikan argumen yang menggambarkan proporsi hukum terhadap proposisi 

yang mendukung penyelesaian kesulitan hukum yang sedang dipertimbangkan. 

Ada Lima tahap yang penulis tempu dalam mengumpulkan-bahan hukm 

yang hendak diteliti yakni: 9 

a. Mengenali fakta hukum dan menghapus informasi yang berlebihan untuk 

mengidentifikasi masalah hukum yang perlu ditangani. 

b. Kumpulan dokumen tertulis dan tidak tertulis yang dianggap relevan 

dengan masalah hukum. 

c. Periksa pertanyaan hukum yang diajukan berdasarkan materi yang 

dikumpulkan. 

d. Buat kesimpulan dalam bentuk pembenaran untuk pertanyaan hukum. 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 213 
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e. Berikan rekomendasi berdasarkan argumen yang dikembangkan dalam 

kesimpulan. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Menggunakan bahan-

bahan yang bersifat legal dan non legal namun relevan dengan topik hukum yang 

diteliti, teknik ini digunakan untuk menilai dan memahami konsep hukum. Bahan 

hukum tersebut terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap pengolahan sebelum 

dianalisis, antara lain: 

a. Identifikasi, atau mengklasifikasikan sumber daya hukum dan 

menghubungkannya dengan topik hukum yang sedang diselidiki 

b. Untuk membantu pembaca memahami leges rasio dan orientasi 

penelitian dalam karya ini, reduksi mengacu pada proses 

pengelompokan dokumen hukum yang lebih detail dan relevan dengan 

topik hukum yang akan diteliti. 

c. Editing, yaitu proses pengubahan dokumen hukum yang telah direduksi 

menjadi pedoman pembuatan karangan yang didukung dengan teknik 

penelitian hukum. 

d. Menarik kesimpulan, atau menanggapi rumusan masalah berdasarkan 

teori-teori hukum yang telah dibahas secara rinci sehingga 

menghasilkan suatu preskripsi, merupakan fokus penelitian hukum ini. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diketahui 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami pidana cyber crime penyalahgunaan 

identitas diri pada kasus Catfishing. 

b. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana cyber crime penyalahgunaan identitas 

diri pada kasus Catfishing. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Melalui karya tulis ini saya berharap dapat berguna sebagai sumber 

informasi bagi masyarakat dan para aparat hukum persoalan tindak pidana 

penggunaan data pribadi cyber crime pada internet. 

b. Kegunaan Akademis 

Untuk menambah wawasan pembaca tentang cyber crime dalam kejahatan 

Catfishing dan bagiamana penanganan hukumnya, khususnya di kalangan penulis.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBER CRIME 

A. Pengertian Tindak Pidana Cyber Crime 

Salah satu jenis atau aspek baru kejahatan modern yang banyak menarik 

perhatian dalam skala global adalah cyber crime. Itu disebut sebagai perilaku anti-

sosial baru oleh Vodymyr Golubev. Dalam karya lain, kategori kejahatan baru ini 

juga dikenal sebagai pelanggaran ruang virtual ruang dunia maya dimensi baru 

kejahatan teknologi tinggi dimensi baru kejahatan transnasional dan dimensi baru 

kejahatan kejahatan kerah putih. Ini semua adalah nama panggilan atau sebutan 

keren.10 

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cyber crime adalah 

kejahatan yang berkaitan dengan teknologi digital seperti, teknologi komputer, 

teknologi informasi, atau jaringan. 11 

Ada banyak bahasan yang mengungkap pengertian kejahatan cyber dunia 

maya. Diantaranya, Profesor Widodo mengungkapkan cyber crime adalah segala 

perilaku yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau lembaga pengatur 

yang memakai system internet pribadi demi melakukan tindakan kejahatan dan 

juga memakai komputer untuk melakukan kejahatan. Masing-masing perbuatan 

 
10 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan kajian Cyber Crime 

di Indonesia.( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) 
11 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan%20siber) 
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tersebut merupakan cara perbuatan yang melanggar peraturan hukum, bisa berupa 

pelanggaran materiil ataupun pelanggaran hukum formil.12 

Salah satu jenis kejahatan yang dibawa oleh penggunaan teknologi internet 

dikenal sebagai cyber crime. Berdasarkan kecanggihan teknologi komputer dan 

telekomunikasi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan secara online. 

Salah satu jenis kejahatan baru yang muncul di era modern sebagai akibat 

dari pesatnya kemajuan teknologi adalah cyber crime. Bahkan masyarakat dunia 

kini prihatin dengan kejahatan ini. Salah satu dampak negatif dari kemajuan 

teknologi yang memberikan dampak negatif yang signifikan pada setiap aspek 

kehidupan modern adalah cyber crime.13 

Undang-undang itu sendiri mendefinisikan cyber crime sebagai tindakan 

ilegal yang dilakukan secara online yang memanfaatkan teknologi komputer dan 

telekomunikasi canggih. Padahal, teknologi informasi digunakan dalam operasi 

cyber crime selain kecanggihan teknologi komputer itu sendiri. 

Cybercrime banyak didefinisikan, baik oleh ahli maupun hukum itu 

sendiri. Definisi ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk kerangka hukum 

kejahatan dunia maya yang konkret. Sussan Brenner (2011), misalnya, 

mengkategorikan kejahatan dunia maya menjadi tiga kelompok: 

1. Kejahatan yang dimana komputer menjadi sasaran kegiatan kriminal,  

 
12 Widodo, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswindo, 2011) hal. 7 
13 Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan 

Mayaantara (Cybercrime)” , Jurisprudentie | Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hal 235 
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2. Kejahatan yang dimana komputer adalah alat yang digunakan untuk 

melakukan kejahatan, 

3. Dan kejahatan dimana penggunaan komputer merupakan aspek 

insidental dari pelaksanaan kejahatan. 

 

B. Regulasi yang Mengatur Cyber Crime  

Ada sejumlah undang-undang yang diakui yang dapat diterapkan untuk 

menghukum mereka yang melakukan kejahatan dunia maya, terutama ketika 

komputer digunakan sebagai alat kejahatan, termasuk sebagai:  

1) KUHP 

2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE  

3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi  

4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

7) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang 



17 

 

 

10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Terorisme 

11) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi  

Akan tetapi dalam pengertian sempit, pengaturan tindak pidana cyber 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Undangundang ITE ini dikelompokkan 

beberapa tindak pidana yang masuk kedalam kategori cyber crime yaitu:14 

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu: 

1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal 

yang terdiri dari: 

a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).  

b) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE 

c) Penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).  

d) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).  

e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 

28 ayat (1) UU ITE).  

f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) 

UU ITE 

g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).  

 
14 Josua Sitompul, Cyberspace, cyber crime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, ( 

Jakarta: PT. Tatanusa, 2012) 
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2) Dengan cara apapun dengan melakukan akses illegal (Pasal 30 UU 

ITE): Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik 

dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE) 

 

b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi) 

1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data 

interference Pasal 32 UU ITE) 

2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference Pasal 

33 UU ITE)  

c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU 

ITE). 

d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 

UU ITE) 

e. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE) 
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f.  

BAB III 

 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN 

PENYALAHGUNAAN IDENTITAS  

A. Pengertian Tindak Pidana  

Hukum pidana adalah badan hukum yang mengatur kejahatan. Mustafa 

Abdullah dan Ruben Ahmad telah memperjelas pengertian tersebut dengan 

menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan delik-delik yang diancam dengan hukum 

pidana. Jika suatu negara bermaksud untuk membuat undang-undang pidana, 

semua ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta 

peraturan yang menentukan jenis tindak pidana apa yang diperbolehkan secara 

kolektif disebut sebagai hukum pidana. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan 

“kejahatan” adalah hukum pidana positif atau yang berlaku, yang lazim disebut 

ius poenale. KUHP terdiri dari:15 

1. Perintah-perintah dan larangan-larangan yang pelanggarannya 

direstui oleh undang-undang dan dibarengi dengan ancaman pidana, 

merupakan standar yang wajib dipatuhi oleh setiap orang. 

2. Ketentuan yang menentukan tindakan yang dapat diambil sebagai 

tanggapan atas pelanggaran standar tertentu 

 
15 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Indonesia, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm.1. 
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3. Keterbatasan ruang lingkup kerja norma ditentukan oleh aturan-aturan 

yang bersifat sementara atau dalam kerangka waktu tertentu. 

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari seluruh sistem 

hukum negara dan mengandung asas-asas serta pedoman-pedoman yang 

mendasar bagi:16 

a. Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang tidak boleh 

dilakukan dan memberikan ancaman atau hukuman kepada yang 

melanggarnya berupa pidana. 

b. Memutuskan kapan dan bagaimana hukuman yang diancamkan bagi 

individu yang melanggar larangan dapat diterapkan atau diberikan 

c. Jika ada seseorang yang melanggarnya, tentukan bagaimana 

penjatuhan pidana itu dapat dilakukan. 

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang 

berisi perintah dan larangan yang telah dihubungkan oleh para pendiri hukum 

dengan sanksi berupa hukuman, atau penderitaan tertentu. Oleh karena itu, dapat 

juga dinyatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat norma yang 

menetapkan perbuatan-perbuatan (perbuatan melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu pada waktu diperlukan untuk melakukan sesuatu) dan situasi-

situasi di mana hukum itu dapat berlaku. diterapkan, serta hukuman yang dapat 

dikenakan untuk tindakan tersebut.17 

 
16 Moeljatno, Azaz-Azas Hukum Pidana, ( Bandung: Armico, 1983) hlm.12 
17 P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, ( Bandung: Sinar 

Baru, 1984) hlm.1-2 
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Menurut Sudarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang membebankan 

kewajiban atas perbuatan yang bertepatan dengan perbuatan yang berakibat 

pidana.18 

Menurut Simons, ada dua macam hukum pidana, yaitu strafrecht in 

objectieve zin yang mengacu pada hukum pidana dalam arti objektif, dan 

strafrecht in subjectieve zin yang merujuk pada hukum pidana dalam arti subjektif. 

Apa yang disebut juga hukum positif atau ius poenale, atau hukum pidana dalam 

pengertian obyektif, adalah yang relevan.19 Simons menguraikan prinsip-prinsip 

objektif hukum pidana sebagai:20 

1. Keseluruhan aturan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah 

dengan prospek hukuman jika dilanggar. 

2. Keseluruhan lengkap aturan mendefinisikan kriteria untuk hukuman 

pidana, dan 

3. Keseluruhan Aturan umum yang menetapkan dasar untuk penuntutan 

dan penerapan pidana 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Mengingat definisi kejahatan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa 

tindakan dan peristiwa itu bisa dianggap menjadi tindak pidana jika mengandung 

unsur-unsur berikut: 

1. Yang melakukan haruslah manusia. 

 
18   Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, 1990) hlm.9 
19 P.A.F .Lamintang, Op.Cit, hlm.3 
20 Sudarto, Loc.Cit. 
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2. Bertindak menyalahi hukum. 

3. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. 

4. perbuatan Ini haruslah perbuat oleh manusia yang bertanggung jawab. 

5. Peristiwanya diakibatkan oleh kelalaian yang bersangkutan.         

Segala perbuatan pidana yang termasuk ke dalam buku UndangUndang 

hukum Pidana (KUHP) bisa katakan ada unsur tindak pidana, seperti unsur 

subyektif dengan unsur obyektif.  

1. Unsur Subyektif 

Unsur subjektif adalah yang telah terikat atau melekat pada pelakunya, 

yaitu segala sesuatu yang ada di dalam lubuk hatinya. Maksud dari komponen 

subjektif dari perbuatan pidana adalah:  

a). Sesuatu yang di sengaja atau sesuatu yang tidak disegaja (dolus atau 

cupla) 

b).  Maksud atau tujuan fogging disebutkan di dalam pasal 53 ayat 1 

KUHP. 

c). Segala sesuatu niat dan oogmerk seperti kebanyakan ada di dalam 

tindakan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan yang lain. 

d). Mermbuat rencana diawal atau voorbedachte raad misalkan didalam 

tindakan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

e). Merasa ketakutan, begitu juga yang ada di rumusan tindak pidana dari 

Pasal 308 KUHP. 

2. Unsur Obyektif 
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Unsur objektif ialah yang berkaitan penggunaan posisi, seperti dalam 

posisi di mana perbuatan pelaku dikerjakan. Asal muasal terjadinya tindak pidana 

adalah sebagai berikut:  

a). Perilaku yang melanggar hukum. 

b). Kewenangan pelaku, misalnya “menempatkan pegawai negeri” dalam 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP atau 

“kapasitas direktur atau pejabat perseroan terbatas” dalam tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 dari KUHP. 

c).  Potensi, seperti hubungannya dengan suatu tindakan yang membuat 

suatu kenyataan sebagai akibat21 

d). Pebuatan, melakukan maupun tidak melakukan. 

e). Yang berakibat, menyebabkan adanya keharusan mutlak di dalam 

tindak pidana materil. 

f). Keadaan atau berbagai masalah tertentu tidak boleh dan diancam oleh 

undang-undang.22 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah berikut:23 

a). Perlakuan.  

b). Yang tidak boleh dalam hukum undang-undang. 

c). Ada ancaman pemidanaan untuk orang yang menyalahi aturan. 

Adapun menurut R Tresna, tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti:  

 
21 Lamintang Dan Franciscus Teojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, ( 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 192. 
22 P.A.F Lamintang Dan Djisman Smosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang 

Ditunjukan Terdapat Hak Milik, ( Bandung: Tarsito, 1984) hal. 4. 
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2007). hal.61 
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a). Perbuatan atau perilaku berbagai kegiatan perbuatan 

b). Yang tidak benar menurut hukum perundang-undangan. 

c). Dilakukannya tindakan dihukum.24 

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai 

berikut: 

1. Sesuai dengan kerangka KUHP, ada pembedaan antara delik buku II dan 

delik buku III. 

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dibuat karena 

pelanggaran adalah pelanggaran yang kurang serius daripada kejahatan. 

Hal ini terlihat dari bahaya pidana dari delik tersebut; tidak ada yang 

diancam dengan penahanan, hanya dengan denda dan waktu penjara, tetapi 

prospek hukuman penjara mendominasi kejahatan tersebut. Faktor lain 

yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa yang 

pertama melanggar persyaratan hukum dan juga menimbulkan ancaman 

nyata, sedangkan yang kedua hanya menimbulkan risiko abstrak. Pembuat 

undang-undang memisahkan kejahatan dan pelanggaran ke dalam kategori 

berikut secara kuantitatif: 

1) Hanya tindakan yang dianggap kejahatan di Indonesia yang dicakup 

oleh Pasal 5 KUHP. Orang Indonesia yang melakukan delik di luar 

 
24 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stesel Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 

hal. 79. 
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negeri dianggap tidak perlu dituntut karena hal itu tidak dianggap 

sebagai kejahatan di Indonesia. 

2) Percobaan atau membantu melakukan kejahatan tidak dipidana. 

3) Pada pemidanaan, pelanggaran atau kejahatan akan menentukan apakah 

seorang anak di bawah umur dihukum. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan 

tindak pidana materil. 

Tindak pidana formil adalah perbuatan yang ditulis sedemikian 

rupa sehingga mengandung arti bahwa maksud di balik larangan itu adalah 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumusan suatu tindak pidana 

formil hanya bergantung pada perbuatan itu sendiri, bukan pada 

munculnya akibat-akibat tertentu sebagai prasyarat penyelesaian tindak 

pidana tersebut. Pada pencurian Pasal 362 misalnya, selesainya perbuatan 

mengambil digantungkan pada selesainya mengambil. 

Sedangkan tindak pidana dalam pengertian kejahatan materil 

adalah untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, orang 

yang dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah adalah orang 

yang membawa akibat yang melawan hukum. Demikian pula penyelesaian 

suatu tindak pidana materiil semata-mata terletak pada keadaan yang 

memungkinkan terwujudnya akibat yang dilarang, bukan pada ukuran atau 

sifat perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus penyerangaan atau 

pembunuhan, misalnya, tindakan penyerangan telah dilakukan, tetapi 
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pembunuhan belum terjadi jika tindakan tersebut tidak mengakibatkan 

hilangnya nyawa korban maka itu hanya disebut percobaan pembunuhan. 

3. Berdasarkan Ada pembedaan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan 

tindak pidana tidak sengaja berdasarkan jenis kesalahan (culpa). Perilaku 

kriminal yang disengaja atau melibatkan unsur kesengajaan dalam 

perumusannya disebut sebagai perilaku yang disengaja (dolus). Tindakan 

yang tidak disengaja, di sisi lain, adalah tindakan ilegal yang secara 

perumusannya mengandung culpa. 

 

4. Berdasarkan membedakan antara kegiatan kriminal aktif/positif, juga 

dikenal sebagai kejahatan komisi, dan kejahatan pasif/negatif, juga 

dikenal sebagai kejahatan omisi, berdasarkan sifat aktivitasnya.  

 

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang melibatkan 

perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang mengharuskan 

pelakunya menggerakkan anggota tubuhnya untuk melaksanakannya. 

Tindak pidana yang dirumuskan baik secara formil maupun materil 

melibatkan perbuatan melawan hukum secara aktif. Sebagian besar delik 

yang diatur dalam KUHP adalah delik aktif. 

Tindak pidana pasif ada dalam dua jenis: kejahatan pasif murni dan 

kejahatan pasif tidak murni. Tindak pidana yang sifatnya pasif saja adalah 

yang telah diformalkan atau yang pada umumnya hanya terdiri dari unsur-

unsur perbuatan pasif. Tindak pidana pasif, sebaliknya, bukan hanya 
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tindak pidana afirmatif yang dapat dilakukan secara pasif, tetapi juga 

tindak pidana yang berdampak larangan tetapi dilakukan secara pasif/atau 

diabaikan sehingga akibat yang ditimbulkan benar-benar terjadi. 

5. Dimungkinkan untuk membedakan antara kegiatan kriminal yang terjadi 

segera dan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau yang 

berlanjut terus-menerus berdasarkan waktu dan lamanya kejadian. 

Aflopende delicten adalah sebutan untuk tindak pidana yang dirancang 

untuk terjadi dalam sekejap atau waktu yang sangat singkat. Disebut juga 

voordurende delicten ketika kejahatan dirancang sedemikian rupa 

sehingga terus berlanjut lama setelah dilakukan. Kejahatan ini dapat 

disebut sebagai salah satu yang menghasilkan keadaan yang dilarang. 

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 

dan tindak pidana khusus. 

KUHP, yang mengkodifikasi hukum pidana substantif, 

mendefinisikan semua kejahatan sebagai "tindak pidana umum" (Buku II 

dan Buku III). Pidana khusus, sebaliknya, adalah semua delik yang belum 

dikodifikasikan dalam KUHP. Pembedaan ini dikenal dengan delik-delik 

dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP dalam hal ini, sebagaimana 

dalam mata kuliah umum. 

7. Kejahatan communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa 

saja) dan delik pro-life dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang subjek 

(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 

memenuhi syarat). Kegiatan kriminal biasanya dibuat untuk diterapkan. 
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Pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu 

dirumuskan dengan maksud yang demikian. Tetapi ada perilaku tidak 

pantas lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 

memenuhi syarat, seperti pekerja publik (untuk kejahatan jabatan) atau 

nakhoda (untuk kejahatan pelayaran), dll. 

8. Berdasarkan perlu dimungkinkan untuk membedakan antara perilaku 

kriminal umum dan kejahatan aduan berdasarkan apakah suatu aduan 

diperlukan untuk penuntutan. 

Tindak pidana biasa ini adalah tindak pidana yang penuntutannya 

tidak perlu ada pengaduan dari yang berhak; Akan tetapi, pengaduan 

tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penuntutan 

pidana apabila pengaduan terlebih dahulu dilakukan oleh orang yang 

berhak mengajukan pengaduan, seperti korban atau wakilnya dalam 

perkara perdata, keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu, atau orang yang 

diberi wewenang khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 

9. Berdasarkan berat ringanya, Ada tiga jenis tindak pidana, yaitu bentuk 

tindak pidana primer, tindak pidana berat, dan tindak pidana ringan. 

Kategori ini didasarkan pada keseriusan kejahatan yang diancam. 

Berdasarkan ringannya, 

10. Tindak pidana sangat tergantung pada kepentingan hukum yang 

dilindungi undang-undang dan tidak terbatas pada natura berdasarkan 

kepentingan tersebut. 
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11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai dibedakan 

berdasarkan berapa kali harus terjadi sebelum dilarang. Tindak pidana 

tunggal adalah tindak pidana yang telah ditetapkan dengan cara 

demikian. 

Mayoritas kejahatan yang tercantum dalam KUHP berbentuk kejahatan 

tunggal sehingga dilakukannya satu kejahatan dan pemidanaan terhadap 

pelakunya dapat dilihat sebagai satu perbuatan. Tindak pidana yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga harus dilakukan lagi agar pelakunya dapat 

merasakannya secara utuh dan dapat dipidana, itulah yang dimaksud dengan 

tindak pidana berangkai. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Penyalahgunaan data pribadi  

1. Pengertian Penyalahgunaan data pribadi  

Tindakan ilegal dengan sengaja mendapatkan atau mengumpulkan 

informasi pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain, yang dapat mengakibatkan hilangnya pemilik data, dikenal sebagai 

penyalahgunaan data pribadi. 

Penyalahgunaan informasi pribadi adalah tindakan yang memenuhi persyaratan 

objektif dan subjektif untuk perilaku kriminal, termasuk untuk kejahatan 

pencurian, kejahatan penipuan, dan kejahatan lainnya. Konsekuensi administratif, 

perdata, dan pidana tidak cukup untuk mengatasi tindakan ilegal penyalahgunaan 
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data pribadi, yang merupakan bentuk kejahatan yang nyata, bahkan dengan 

pemenuhan aspek-aspek ini.25 

 

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi  

Tindakan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi antara lain 

mencuri, menyebarluaskan, menggunakan data yang bukan miliknya, dan 

memalsukan data. Menurut Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi perilaku ini dapat dihukum dengan hukuman pidana, 

termasuk pada pasal: 

a. Pasal 67 

1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh 

atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan 

kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. 

2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 

mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara 

paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar 

3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan 

data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar 

 
25 Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankkan Dalam Perspektif Hukum 

Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan, 8(1). 

http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481 
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b. Pasal 68 “Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi 

palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain yang dapat 

merugikan pihak lain di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp6 miliar.” 

c. Pasal 69 “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan 

keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari 

tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Apabila penyalahgunaan 

dan pemalsuan data pribadi dilakukan oleh korporasi, maka pidana 

yang dijatuhkan berupa denda paling banyak 10 kali lipat dari jumlah 

yang diancamkan.” 

E. Hukum Islam Terhadap Pelindungan Data Pribadi 

1. Al-Quran 

Al-Quran adalah dasar hukum islam tertinggi untuk merumuskan 

bermacam permasalahan hukum dalam seluruh lini masyarakat beragama 

terutama agama islam. Persoalan perlindungan data pribadi ada di surah an-

nur ayat 27 : 

هْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تدَْخُلوُْا بُيوُْتاً غَيْرَ بُيوُْتكُِمْ حَتّٰى تسَْتأَنْسِوُْا وَتسَُل ِمُوْا عَلٰٰٓى اَ 

 خَيْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُوْنَ  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan 

rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. 

Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” 
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Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan  bahwa merupakan dari ajaran 

islam tentang pernghargaan dan perlindungan terhadap ranah privat pribadi 

seseorang. Karena bisa saja dalam rumah yang privat tersebut ada hal yang tidak 

ingin diperlihatkan di depan publik yang merupakan kehormatan. 

2. Hadits 

Hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-quran dan menjadi pedoman 

dalam mencari hukum atau sebagai tafsir hukum. Hal ini yang menjadi berkah 

Tuhan umntuk umat beragama untuk menjaga syariat Islam fleksibel dan 

mengikuti zaman. Adapun hadits-hadits yang disebutkan dalam perlindungan data 

pribadi : 

 

نَادِ  أبَِي عَنْ  س فْياَن   حَدَّثنََا ع مَرَ  أبَِي ابْن   حَدَّثنََا أَنَّ  ه رَيْرَةَ أَبِي  عَنْ  الْْعَْرَجِ  عَنْ  الز ِ  

لً  أنََّ  لوَْ  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولَ  لعََ  رَج  فْتَه   إِذْن   بِغَيْرِ  عَلَيْكَ  اطَّ فَخَذَ  

نَاح   مِنْ  عَليَْكَ  كَانَ  مَا  عَيْنَه   فَفقََأتَْ  بِحَصَاة   ج   

“ Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar; Telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Abu Az Ziyad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Seandainya seseorang 

mengintip ke dalam rumahmu tanpa izin, maka tidak berdosa bagaimu sekiranya 

kamu melempar dia dengan kerikil dan mencongkel matanya.” 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Penyalahgunaan Identitas Pada Kasus Catfishing 

Media sosial telah menjadi aspek vital dalam kehidupan kita di dunia 

digital yang semakin maju ini. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan 

LinkedIn telah menjadi tempat berkumpulnya jutaan orang untuk terlibat, berbagi 

cerita, dan mengembangkan jejaring sosial. Sayangnya, seiring kemajuan 

teknologi, kejahatan media sosial semakin marak. Teknologi membawa kerugian, 

salah satunya berupa semakin dipermudahkanya penjahat dalam melakukan 

kejahatannya. Kecanggihan teknologi memungkinkan penjahat cyber memangsa 

korban-korbannya. 26 

Salah satu kejahatan yang terjadi di media sosial adalah kasus Catfishing. 

Pelaku catfisng biasanya menyamar, menyalahgunakan identitas orang lain, serta 

memalsukan identitas dirinya. Akibat dari perilaku menyalahgunakan identitas 

serta memalsukan identitas Catfishing bisa membuat orang lain mengalami 

kerugian. Tidak hanya korban yang disalah gunakan identitasnya namun juga 

korban yang ditipu oleh pelaku Catfishing ini. Menurut studi menyatakan, 65% 

dari total 18.000 responden di 27 negara, termasuk indonesia, mengungkapkan 

kekhawatiranya terhadap aplikasi kencan, dan dalam studi tersebut 15% dari total 

responden menyatakan mengalami penipuan. Dari berbagai bentuk penipuan, 

 
26 M.E Fuady, “Cybercrime”: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, Jurnal 

Mediator, Vol. 6, No. 2, 2005 
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penyalahgunaan identitas Catfishing menjadi bentuk penipuan nomor 1 dengan 

51% dari mereka yang menjadi sasaran pernah terjebak Catfishing.27 

Perilaku pelaku Catfishing sendiri memiliki berbagai alasan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Merasa tidak percaya diri 

Salah satu alasan pelaku Catfishing adalah karena pelaku merasa 

dirinya jelak sehingga mengambil identitas pribadi orang lain yang 

dianggap layak atau menarik. Sekilas memang alasan ini tidak memiliki 

niat jahat namun alasan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan identitas 

karena mengunakan identitas pribadi orang lain tanpa izin dan bisa di 

pidanakan. 

2. Balas Dendam 

Balas dendam juga merupakan salah satu alasan pelaku 

Catfishing. Balas dendam yang di maksud disini adalah pelaku 

mengunakan identitas pribadi orang lain yang mereka anggap pantas untuk 

di permalukan. Pelaku membuat media sosial dengan beridentitaskan 

korban untuk mempermalukan atau merusak reputasi korban. 

3. Sembunyikan Identitas 

Sembunyikan identitas adalah salah satu alasan paling sering 

ditemukan. Pelaku menyumbunyikan data pribadi dengan memgunakan 

data pribadi orang lain atau membuat identitas palsu, dengan tujuan 

 
27 Dikutip dari mediaindonesia.com, 

https://m.mediaindonesia.com/teknologi/476157/kemenkominfo-ingatkan-masyarakat-ancaman-

kejahatan-daring-Catfishing diakses pada 19 agustus 2023 

https://m.mediaindonesia.com/teknologi/476157/kemenkominfo-ingatkan-masyarakat-ancaman-kejahatan-daring-catfishing
https://m.mediaindonesia.com/teknologi/476157/kemenkominfo-ingatkan-masyarakat-ancaman-kejahatan-daring-catfishing
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menjebak orang lain atau kasus yang paling sering terjadi adalah memeras 

uang orang lain. 

 

Salah satu contoh kasus ialah pada 15 maret tahun 2022 viral di media 

sosial akun twiter @malamtanpakata mangaku telah menjadi korban Catfishing 

oleh seorang pria yang mengaku James Sinaga, orang kaya yang memiliki pabrik 

serta toko elektronik. Pelaku kerap memamerkan kekayaannya kepada korban dan 

menjanjikan akan memberikan sebuah HP Iphone kepada korban, setelah 

membuat korban percaya baru lah pelaku melakan modusnya yaitu meminta 

transfer uang dengan alasan akun bank miliknhya limit, dan akan mengantikannya 

nanti, setelah di transfer pelaku malah menghilangkan jejak dengan memblokir 

media sosial korban dan tidak membayar hutangnya.28 

Setelah viral di media sosial twitter, diketahui bahwa pelaku sering 

melakukan Catfishing kepada beberapa wanita. Terbukti dengan banyak yang 

mengaku bahwa pernah menjadi korban pelaku dengan modus yang sama tetapi 

dengan nama yang berbeda. Dalam kasus ini di ketahui bahwa pelaku 

menyalahgunakan identitas serta melakukan pemalsuan identitas untuk 

mengelabuhi para korban hingga membuat terlena dan kemudian melakukan 

modusnya hingga timbul lah kerugian pada korban. 

Penyalahgunaan identitas Catfishing juga pernah viral pada tahun 2019, 

seorang tenaga kerja indonsea di korea bernama Yusuf, yang telah menjalih 

 
28 Sekar Langit Nariswari, Tinder Swindler Indonesia Viral, Awas Jebakan Catfishing 

“https://lifestyle.kompas.com/read/2022/03/17/181926920/tinder-swindler-indonesia-viral-awas-

jebakan-Catfishing?page=all#page3.” Diakses pada 20 agustus 2023 

 

https://lifestyle.kompas.com/read/2022/03/17/181926920/tinder-swindler-indonesia-viral-awas-jebakan-catfishing?page=all#page3
https://lifestyle.kompas.com/read/2022/03/17/181926920/tinder-swindler-indonesia-viral-awas-jebakan-catfishing?page=all#page3
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hubungan asmara jarak jauh dengan pelaku selama 2 tahun, pelaku mengaku 

merupakan TKI yang bekerja di Taiwan. Dengan bermodalkan identitas orang lain 

yang berupa foto wanita yang cantik, yusuf mengaku sangat mencintai wanita 

yang dia temuai di media sosial, setelah selama 2 tahun berhubungan jarak jauh, 

Yusuf ingin melamar wanita tersebut, namun setalah bertemu di taiwan, Yusuf 

merasa tertipu karna wanita yang di foto beda dengan aslinya yang merupakan 

orang berbeda dan jauh lebih tua dari identitas yang Yusuf kenal selama pacaran 

2 tahun, pernikahan yang di rencanakan oleh Yusuf di batalkan. Dalam kasus ini 

Yusuf sebagai korban mendapatkan kerugian materil berupa uang yang dia 

berikan selama menjalin hubungan 2 tahun serta uang senilai 10 juta yang 

digunakan wanita tersebut untuk pulang ke Indonesia, juga uang 17 juta yang di 

pinjamkan Yusuf kepada wanita tersebut. Setelah di telusuri foto yang pelaku 

gunakan diambil dari media sosial akun intagram Intan Permata Rias.29 

Dalam hal ini sangat jelas bahwa dalam kasus Catfishing memenuhi unsur 

penyalahgunaan identitas yang menimbulkan kerugian bagi korban. 

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

perbuatan pidana seperti unsur pidana pencurian dan unsur pidana penipuan serta 

tindak pidana lainya baik dari unsur objektif maupun unsur subjektif.30 

 
29 Rendy Adrikni Sadikin, “Tertipu Foto Pacar di Taiwan, Mas Yusuf Ingin Uang 17 Juta 

Dikembalikan” https://www.suara.com/news/2019/08/07/181840/tertipu-foto-pacar-di-taiwan-

mas-yusuf-ingin-uang-17-juta-dikembalikan?page=all diakses pada 20 agustus 2023 
30 Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk 

Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, Fakultas Hukum Universitas 

Komputer, Bandung , Indonesia Vol 27, No 1 (2021) 

 

https://www.suara.com/news/2019/08/07/181840/tertipu-foto-pacar-di-taiwan-mas-yusuf-ingin-uang-17-juta-dikembalikan?page=all
https://www.suara.com/news/2019/08/07/181840/tertipu-foto-pacar-di-taiwan-mas-yusuf-ingin-uang-17-juta-dikembalikan?page=all
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Dari pengertian tersebut penyalahgunaan data pribadi dalam kasus 

Catfishing memenuhi unsur penipuan yang bisa dilihat dalam Pasal 378 KUHP 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Menguntungkan diri sendiri yang dimaksud disini adalah pelaku 

mengerakan orang lain harus bertujuan untuk menguntngkan diri sendiri atau 

orang lain. Tindakan pelaku dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain, juga dengan unsur lain dibelakangnya seperti unsur melawan 

hukum, mengerakan, memakai nama palsu, rangkaian kebohongan dan lain 

sebagainya. 

2. Menyerahkan suatu benda 

Menyerahkan barang yaitu merupakan setiap tindakan memisahkan suatu 

benda dengan cara bagaimanapun dalam keadaan yang bagaimana dari orang yang 

menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang dimaksud 

disini pelaku ataupun perantaranya. 

3. Memakai nama palsu 

Memakai nama palsu dalam artian adalah nama yang beda dengan nama 

asli, mengunakan nama orang lain bahkan bisa saja mengunakan nama yang tidak 

dimiliki oleh siapapun itu termasuk dalam memakai nama palsu. Dalam nama 

tersebut memiliki symbol atau tambahan isyarat tertentu. 

4. Memakai martabat palsu 
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Memakai martabat palsu ialah mengunakan pernyataan yang tidak benar, 

dalam hal ini seperti keadaan yang tidak ada kebenaranya atau memakai jabatan 

palsu, dan berprilaku bahwa apa yang ia nyatakan seolah-olah benar 

5. Memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan 

Memakai tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang sedemikian 

rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap 

orang lain tentang perbuatan itu, yang mana tidak benar. Sedangkan rangkaian 

kebohongan adalah rangkaian kebohongan yang di ucapkan secara tersusun 

hingga membuat orang lain percaya dan merasa kebohongan itu adalah hal yang 

logis. Kebohongan yang tersusun hingga memperkuat kebohongan yang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas kasus Catfishing memenuhi unsur 

penipuan yang di mana bisa dikenai pidana menurut Pasal 378 KUH Pidana. 

Secara spesifik lagi penyalahgunaan data diri dalam kasus Catfishing ini 

tercantum di Pasal 65 Ayat (1) UU PDP No 27 Tahun 2022 yaitu: 

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau 

mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian 

Subjek Data Pribadi”. 

Kemudian di lanjutkan pada di Pasal 65 Ayat (3) UU PDP No 27 Tahun 

2022 yaitu: 

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data 

Pribadi yang bukan miliknya” 
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Selain penyalahgunaan data diri orang lain, dibeberapa kasus Catfishing, 

pelaku mengunakan data diri palsu atau data diri yang tidak benar adanya, hal ini 

sesuai dengan peraturan Pasal 66 UU PDP Tahun 2022 yang mengatakan bahwa: 

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan 

Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” 

Terhadap pelanggaran pada Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU PDP di ancam 

penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 milar, sesuai dengan 

Pasal 67 ayat (1) dan (3) yang berbunyi bahwa: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh 

atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian 

Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Kemudian pada Pasal 67 ayat (3) UU PDP yaitu: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan 

Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Kemudian pada pelanggaran pemalsuan data diri terancam 6 tahun 

penjara atau pidana Rp 6 miliar, sesuai dengan Pasal 68 UU PDP yaitu: 
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” Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau 

memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 

rupiah).” 

Dari pemaparan Pasal di atas penyalahgunaan data pribadi memiliki 

beberapa unsur sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU PDP yaitu: 

1. Setiap orang 

Unsur “Setiap orang” atau “barang siapa” di unsur-unsur pasal ini 

diartikan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindak 

pidana. 

2. Melawan Hukum 

Melawan hukum yang di maksud adalah perbuatan atau 

perlakuan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut 

satochid kartanegara perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) 

dibagi menjadi 2 yaitu formil dan materil. Perbuatan melawan hukum 

formil yaitu suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan oleh undang-

undang dan perbuatan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatn yang 

mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang diancam dengan 
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hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di 

dalam lapangan hukum (algemen beginsel).31 

3. Memperoleh atau Mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya 

Unsur “Memperoleh” atau “Mengumpulkan” dalam pasal ini 

adalah mendapatkan akses atau mendapatkan salinan dari data pribadi. 

Kemudian “Data Pribadi yang bukan miliknya”  

4. Untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Menguntungkan diri sendiri yang dimaksud adalah pelaku 

menggunakan identitas orang lain harus bertujuan untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain. Tindakan pelaku dengan sengaja untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga dengan unsur lain 

dibelakannya seperti unsur melawan hukum, mengumpulkan data diri, 

memakai nama palsu, rangkaian kebohongan dan lain sebagainya. 

Kemudian di Pasal 67 ayat (3) menambahkan Unsur “Menggunakan data 

diri yang bukan miliknya” yang artinya seseorang menggunakan data diri orang 

lain yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang tersebut. 

Pada Pasal 68 UU PDP memiliki unsur yang hampir sama dengan pasal 

di atas, yang membedakan pada Pasal 68 memiliki unsur “memalsukan data 

pribadi” yang artinya mengunakan data pribadi yang tidak benar atau tidak 

sesuai dengan aslinya. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut 

 
31  Erham Amin. Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek 

Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah. Banjarmasin: PT Borneo Development Project, 

2020, hal. 13. 
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nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama 

palsu.32 

Jadi, dari pemaparan di atas Pasal 67 ayat (1)(3) UU PDP dan Pasal 68 

UU PDP, kedua pasal membahas mengenai hal yang berbeda Pasal 67 (1) 

membahas mengenai memperoleh data pribadi milik orang lain, juga ayat (3) 

membahas mengenai penggunaan data diri pribadi orang lain yang merugikan 

orang lain, sementara Pasal 68 membahas mengenai pemalsuan data pribadi 

yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta merugikan orang lain. 

Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki unsur yang sama-sama bisa 

digunakan untuk menjerat pelaku Catfishing.  

 S. R. Sianturi menjelaskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 

melanggar keharusan), diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum, dan memiliki unsur kesalahan yang dilakukan oleh 

seseorang yang bertanggung jawab.33 Jadi dari pengertian tersebut seseorang 

orang yang melakukan Catfishing dapat di jerat pasal jika memenuhi unsur unsur 

yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut. 

Jadi akibat hukumnya ketika pelaku melakukan pengumpulan, 

penyalahgunaan, dan pemalsuan data diri atau identitas dalam hal ini kasus 

Catfishing, bisa saja pelaku di jerat maksimal 5 atau 6 tahun penjara sesuai 

dengan ketentuan pada UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini jerat 

 
32 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991 
33  S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, (Jakarta: Storia 

Grafika, 2002),H.80. 
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pidana bisa saja bertambah jika ada tindak pidana yang lain yang dilakukan oleh 

pelaku Catfishing. Pelaku Catfishing bisa saja di jerat pasal penipuan jika 

memenuhi unsur unsur pada pasal 378 KUHP. Kemudian dikarenakan pelaku 

Catfishing melakukan aksi Catfishing di internet pelaku bisa saja di jerat pada 

pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Setelah penjelasan sebelumya mengenai Catfishing, bahwa Catfishing 

adalah kasus pengumpulan, penyalahgunaan, dan pemalsuan data pribadi. 

Pelaku catfising seperti contoh yang telah dipaparkan diatas menyebabkan 

kerugian bagi orang lain. Dengan adanya kerugian serta penyalagunaan dan 

pemalsuan data pribadi yang mengindikasikan tindak pidana, maka pelaku 

Catfishing bisa sikenakan Pasal 67 ayat (3) UU PDP dan Pasal 68 UU PDP. 

Pada pasal 67 ayat (3) menjelaskan bahwa seseorang bisa saja dijerat 

pasal ini ketika seseorang sengaja melawan hukum mengunakan data pribadi 

yang bukan miliknya, pelaku tersebut bisa dijerat maksimal 5 tahun penjara. 

Kemudian adapun unsur unsur pada Pasal 67 ayat (3) UU PDP yang dapat 

menjerat pelaku Catfishing adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang 

Pertama, Setiap orang yang di maksud adalah orang yang menjadi 

subjek hukum yaitu manusia, kemudian yang juga bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Van Hamel 

kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaana normalitas 

psikis dan kematangan ( cerdas ) yang membawa 3 kemampuan, yakni 
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(a) mampu untuk mengerti nilai dan akibat dari perbuatannya sendiri,  

(b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatanya itu menurut 

pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk 

menentukan kehendaknya dan perbuatan-perbuatanya.34 Berdasarkan 

kemampuan pelaku Catfishing untuk mengakses data pribadi orang lain 

maka diketahui pelaku Catfishing memiliki kematangan kecerdasan. 

Dengan hal tersebut pelaku catfising sudah memenuhi unsu setiap 

orang. 

2. Unsur Dengan Sengaja 

Kedua, dengan sengaja, unsur dengan sengaja disini adalah perbuatan 

dengan kehendak yang menyebabkan sebuah akibat, akibat yang sesuai 

dengan kehendak tersebut. Dalam kasus ini, pelaku Catfishing 

menyamar atau memalsukan identitas lalu membuat skenario 

kebohongan yang dapat menyebabkan korban percaya dengan 

kebohongan tersebut sehingga terlena. Dengan adanya penyamaran 

untuk mrnelabuhi korban serta adanya pembuatan skenario 

kebohongan, maka pelaku Catfishing memenuhi unsur dengan sengaja 

3. Unsur Melawan Hukum 

Ketiga, Melawan hukum, perbuatan dapat dikatakan melawan hukum 

ketika perbuatan tersebut melanggar hukum atau aturan-aturan yang 

berlaku. Kemudian perbuatan Catfishing atau menggunakan identitas 

 
34  H. Setiyono, Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban 

korporasi dalam hokum pidana Indonesia (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm.104 
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orang lain menimbulkan kerugian, dengan menimbulkannya kerugian 

bagi orang lain maka dalam hal ini sudah memenuhi unsur melawan 

hukum. 

4. Unsur Menggunakan Data Pribadi Yang Bukan Miliknya 

Keempat, dalam penjelasannya sendiri Catfishing merupakan 

pemalsuan identitas untuk bertujuan memikat orang lain, di beberapa 

kasus, Catfish sebutan untuk pelaku Catfishing, mencuri identitas orang 

lain yang berupa foto dan jenis kelamin kemudian digunakan untuk 

memikat orang lain. Dalam hal ini dalam kasus Catfishing tidak terlepas 

dari unsur menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. 

Pasal 68 UU PDP menjelaskan bahwa seseorang bisa saja dijerat pasal ini 

ketika seseorang sengaja membuat data pribadi yang palsu atau memalsukan data 

diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan diri orang lain, pelaku tersebut 

bisa dijerat maksimal 6 tahun penjara. Kemudian adapun unsur unsur pada Pasal 

68 UU PDP yang dapat menjerat pelaku Catfishing adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang 

Pertama, sama seperti yang di penjelasan pada unsur sebelumnya 

pelaku Catfishing atau Catfish memenuhi unsur setiap orang karena 

merupakan manusia yang adalah subjek hukum dan memiliki 

kecerdasan yang matang karena bisa membuat data diri palsu dan 

memalsukan identitas sehingga bisa di sebut pelaku Catfishing dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatanya. 

2. Unsur Sengaja 
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Kedua, dengan sengaja, unsur dengan sengaja disini adalah perbuatan 

dengan kehendak yang menyebabkan sebuah akibat, akibat yang 

sesuai dengan kehendak tersebut. Dengan pembuatan identitas palsu 

atau memalsukan identitas yang bertujuan untuk mengait orang lain, 

yang membuat orang lain percaya dan terlena. Dengan adanya hal 

tersebut dalam kasus ini Catfishing memenuhi unsur Sengaja 

3. Unsur Membuat data diri palsu atau memalsukan data diri sendiri atau 

orang lain 

Ketiga. Dalam kasus Catfishing penyamaran yang dilakukan oleh 

pelaku Catfishing adalah dengan membuat data diri yang sebenarnya 

tidak ada atau menggunakan foto orang lain dengan nama yang 

berbeda agar jika di identifikasi oleh korban, pelaku tidak terdeteksi 

penyamarannya. Dengan hal inilah mengapa Unsur Tersebut 

terpenuhi. 

4. Unsur Kerugian bagi orang lain 

Keempat, dibanyak kasus Catfishing, pelaku Catfishing setelah bisa 

membuat percaya korbannya, ketika sudah terlena. Pelaku Catfishing 

akan meminta seperti uang, pulsa dan barang-barang yang bersifat 

material lainnya atau dengan modus meminjam uang, biasanya karena 

sudah terlena dan percaya pada pelaku korban akan memberikan apa 

yang pelaku butuhkan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban 

Catfishing. Saat itu terjadi unsur Kerugian bagi orang lain terpenuhi 

sehingga pelaku dapat di jerat pidana sesuai dengan Pasal 68. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Identitas Pada Kasus 

Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi 

Setiap kejahatan yang di atur dalam Undang-undang yang berlaku adalah 

tindak pidana yang di anggap melanggar norma masyarakat dan menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat maupun secara individu. Maka perbuatan kejahatan 

tersebut harus di pertanggungjawaban dari dampak negatif yang disebabkan oleh 

pelaku bentuk kejahatan tersebut.  

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa asing dikenal dengan 

criminal responsibiliy yang dimaksud untuk dapat dipertanggungjawabkan atas 

pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu35 

Dengan demikian seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana 

tergantung (2) dua unsur yaitu: 

(1) Unsur objektif, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

unsur melawan hukum 

(2) Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya 

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu, dasar 

adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya 

 
35 .R. Sianturi, 1996, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan  

IV, Jakarta, Hal. 245 
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pembuat adalah asas kesalahan.Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan 

dipidana jika Ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana 

tersebut.36 Dari pengertian tersebut maka seseorang dapat dipidana apabila 

seseorang memiliki kesalahan dan melakukan kejahatan yang telah di atur dalam 

Undang-undang, juga memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. 

Syarat untuk memenuhi agar disebut kematangan kecerdasan 

(toerekeningsvatbaarheid) menurut Van Hammel, sebagai berikut: 

a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat 

mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga 

mengerti akan perbuatannya.  

b. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.  

c. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya 

adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari 

sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.37 

Dari penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana bisa di terapkan pada 

terpidana yang normal secara psikis atau yang bisa disebut kesadaran jiwa 

sehingga dapat mengetahui sebab dan akibat dari perbuatanya tersebut, serta 

mengetahui apa yang dilarang baik dari sudut pandang hukum dan sudut pandang 

dalam norma masyarakat. 

 
36 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 

Ghalia Indonesia, Hal. 75. 
37  Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah,  Balai Lektur 

Mahasiswa, Jakarta, hlm 243. 
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Seorang Catfish atau pelaku Catfishing dapat dimintai 

pertanggungjawaban akibat dari perbuatan melakukan penyalahgunaan identitas 

yaitu merupakan menggunakan data diri orang lain tanpa izin serta membuat data 

diri palsu atau memalsukan data diri sendiri atau pun orang lain, sesuai dengan 

Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi yang mengatur perihal penyalahgunaan data pribadi 

terkhusus menggunakan data orang lain dan membuat identitas palsu atau 

memalsukan data diri yang menyatakan bahwa : 

Pasal 67 ayat (3) UU PDP yaitu: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan 

Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

 

Pasal 68 UU PDP yaitu: 

” Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau 

memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 

rupiah).” 

Tindak pidana adalah istilah untuk hukum Indonesia yang mengantikan 

kata straafbaarfeit dalam bahasa belanda. Menurut Simons memberi defenisi 
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“straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat 

dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah 

dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. 

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu: 

1. Perbuatan orang 

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.  

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu: 

1) Orang yang mampu bertanggung jawab.  

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan 

dengan Kesalahan.  

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana 

perbuatan itu dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat 

tersebut antara lain: (1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang 

bersifat melawan hukum. (2) Mampu bertanggung jawab. (3) Melakukan 

perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan. (4) Tidak ada alasan 

pemaaf.38 

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan 

dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa 

syarat: 39 

 
38 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, 

Storia Grafika, Jakarta. 
39 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, 

Bandung, 1982, hal. 44. 
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a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.  

b. Mampu bertanggung jawab. 

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealpaan/kurang hati -hati. 

d. Tidak adanya alasan pemaaf 

Maka dalam hal ini pelaku Catfishing sebagai pelaku yang memenuhi 

unsur-unsur tersebut maka ia bisa dimintahi pertanggungjawaban karena telah 

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Identitas diri yang menyebabkan 

kerugian bagi orang lain, sehingga dalam hal ini pelaku Catfishing bisa di jatuhi 

hukuman pidana. 

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana di Indonesia adalah cara 

pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada pelaksaannya hukum pidana indonesia menerapkan 

sanksi kepada pelaku kejahatan pidana untuk memberikan efek jera kepada 

korban. Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera 

sesuai dengan jenis-jenis pidana yang di atur dalam Pasal 10 KUHP yaitu: 

Pidana terdiri atas: 

a. Pidana pokok 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Pidana kurungan 

4. Pidana denda 

b. Pidana tambahan 
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1. Pencabutan hak-hak tertentu. 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim 

Dengan penjelasan diatas berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 

yang dapat di terima untuk pelaku penyalahgunaan data dalam hal ini kasus 

Catfishing pada media sosial sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang ada pada 

Pasal 67 ayat (3) yang mejelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan 

melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).” dan Pasal 68 yang menjelaskan “Setiap Orang yang dengan 

sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”. 

Selain pertanggungjawaban pidana yang berupa penjara paling lama 5 

tahun ketika menggunakan data diri orang lain dan 6 tahun ketika membuat data 

palsu atau memalsukan data diri sendiri atau data orang lain, pelaku Catfishing 

juga mendapat tambahan pidana yang berupa perampasan keuntungan yang di atur 

sesuai pada Pasal 69 UU PDP yang berbunyi: 
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“Selain dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 dan 

Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan 

dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan 

pembayaran ganti kerugian.”. 

Sesuai dengan Pasal 69 di atas pelaku Catfishing yang mendapatkan 

keuntungan dengan menggunakan cara merugikan orang lain sesuai dengan pasal 

67 dan Pasal 68 maka pelaku akan mendapatkan pidana tambahan yang berupa 

perampasan keuntungan dan harta kekayaan hasil dari perbuatan Catfishing serta 

pembayaran uang ganti rugi. 

Dalam penegakan faktor yang menyebabkan terjadinya tegaknya hukum. 

Menurut Suryono Sukanto efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-

faktor : (i) Materi hukum, (ii) Penegak hukum, (iii) sarana dan prasarana, (iv) 

Masyarakat, dan (v) Budaya masyarakat.40 Dalam hal ini kasus Catfishing sudsh 

memiliki materi hukum yang walaupun tidak spesifik menyebabkan Catfishing 

namun sesuai dengan penelitian di atas bahwasanya Catfishing bisa di jerat 

dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian penegak hukum ialah Polri 

sebagai aparat yang menegakkan materi hukum atau perundang-undangan, 

sebagai pengak hukum wajib memberikan saran dan prasarana yang kemudian 

bisa dijadikan sebagai sarana penegakan hukum bagi masyarakat. Salah satu 

prasarana yang di bentuk oleh polri ialah Direktorat Reserse Tindak Pidana Siber 

 
40 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. Hlm. 7. 
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(Dittipidsiber) Sebagai penanganan khusus untuk menyelidiki kasus cyber crime 

yang salah satunya adalah Catfishing. 

Penanganan kejahatan siber oleh kepolisian sendiri memiliki beberapa 

kendala yang membuat penanganan kejahatan siber di Indonesia terhambat. Hasil 

wawancara kepada kepala unit Reksrim bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak 

penyidik Polrestabes Makassar dalam Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime 

adalah sebagai berikut41: 

 

1. Kendala Internal, kendala yang dihadapi adalah pada pelakunya saksi dari 

kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan dunia 

maya yang kita kenal dengan unit cyber crime, sementara pihak penyidik 

terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan 

teknologi 

2. Kendala Eksternal, Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan 

penyitaan serta izin melalui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk 

penangkapan dan penahanan, dan masyarakat yang kurang memahami 

masalah tindak pidana Cyber Crime dianggap sebagai bukan kejahatan. 

Salah satu kendala yang menghambat kepolisian adalah sulitnya 

penangkapan pelaku Catfishing dan kejahatan siber lainnya dikarenakan pelaku 

menggunakan kejahatan menggunakan komputer ataupun smartphone yang mana 

bisa di operasikan di mana saja dan kapan saja sehingga sulit mengetahui pelaku 

 
41 Sari, Utin Indah Permata, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan 

Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia,Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya, Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor. 1 tahun 2021 
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di mana dan juga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Kemudian 

juga terbatasnya pelacakan dikarenakan pelacakan hanya bisa mendapatkan IP 

Address dari komputer yang digunakan pelaku. 

Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor penting sehingga bisa 

terciptanya penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut.42 Selain dari usaha kepolisian untuk menegakkan hukum 

kejahatan siber, salah satu hal yang penting ialah kesadaran masyarakat, yang 

membuat penegakan hukum menjadi tidak optimal adalah rendahnya kesadaran 

masyarakat mengenai kejahatan siber terutama dalam kasus ini Catfishing. Kasus 

Catfishing merupakan salah satu kasus kejahatan siber yang mana korbannya 

hampir tidak menyadari bahwa ia terjebak menjadi korban dalam hal ini korban 

yang data pribadinya di ambil dan korban yang mengalami penipuan akibat dari 

identitas palsu yang di gunakan pelaku. Tidak adanya pengetahuan hukum 

membuat korban Catfishing tidak mengetahui hal tersebut. Serta rendahnya 

kesadaran hukum, kurangnya pemahaman mengenai hukum menyebabkan 

ketidaktataan hukum, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai Catfishing 

dan jenis kejahatan siber lainnya. 

 
42 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta: 2002 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

Sebelumnya Tinjauan hukum cyber crime terhadap penyalahgunaan identitas 

pada kasus Catfishing menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang 

perlindungan data pribadi sebagai berikut:  

Catfishing adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang membuat persona baru di media sosial atau Platform online 

lainnya menggunakan informasi palsu. Metode yang paling umum untuk 

memalsukan identitas adalah dengan menggunakan gambar yang telah diubah 

atau data yang dicuri dari orang lain tanpa persetujuan mereka. Salah satu alasan 

pelaku Catfishing melakukan hal tersebut adalah untuk menyembunyikan 

identitas dirinya sendiri, agar tidak di kenali oleh orang lain saat melakukan aksi 

penipuan. 

Catfishing adalah kasus pengumpulan, penyalahgunaan, dan pemalsuan 

data pribadi. Pelaku catfising seperti contoh yang telah dipaparkan diatas 

menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya kerugian serta 

penyalagunaan dan pemalsuan data pribadi yang mengindikasikan tindak pidana, 

maka pelaku Catfishing bisa sikenakan Pasal 67 ayat (3) UU PDP dan Pasal 68 

UU PDP. 
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Seorang Catfish atau pelaku Catfishing dapat dimintai 

pertanggungjawaban akibat dari perbuatan melakukan penyalahgunaan identitas 

yaitu merupakan menggunakan data diri orang lain tanpa izin serta membuat data 

diri palsu atau memalsukan data diri sendiri atau pun orang lain, sesuai dengan 

Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Pertanggung jawaban pada pelaku catfishing di atur 

pada Pasal 69 UU PDP pelaku Catfishing yang mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan cara merugikan orang lain sesuai dengan pasal 67 dan Pasal 68 

maka pelaku akan mendapatkan pidana tambahan yang berupa perampasan 

keuntungan dan harta kekayaan hasil dari perbuatan Catfishing serta pembayaran 

uang ganti rugi. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi 

sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini memiliki dampak dan pengaruh untuk membuka 

kesadaran hukum bagi masyarakat terkait dengan kejahatan siber terutama dalam 

hal ini kejahatan Catfishing. Dengan adanya UU No 27 tahun 2022 PDP menjadi 

kejelasan hukum bagi para kepolisian untuk mengoptimalkan penanganan 

kejahatan siber terutama mengenai penyalahgunaan data diri. Kesadaran hukum 

sangat penting untuk di kembangkan karena hal ini berdampak kepada ketaatan 

hukum sehingga dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan 
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kesadaran hukum mengenai kejahatan siber terkhusus penyalahgunaan data diri 

dalam kasus Catfishing. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pertama, Untuk mengoptimalkan penanganan cyber crime 

terutama dalam hal ini penyalahgunaan data diri di media sosial, 

penulis menyarankan untuk pihak kepolisian lebih 

mensosialisasikan mengenai cyber crime kepada masyarakat 

sehingga muncul kesadaran hukum yang berdampak kepada 

ketaatan hukum. 

2. Kedua, selain sosialisasi kepada masyarakat juga kepolisian yang 

terkhusus Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri untuk 

mensosialisasikan kepada aparat kepolisian yang ada di wilayah 

lain dalam hal ini Polda. Bentuk dari sosialisasi yang dilakukan 

Dittipidsiber ialah dengan melaksanakan pelatihan yang 

meningkatkan kemampuan dalam hal menyidik pelaku kejahatan 

siber yang sulit untuk dilacak keberadaannya, dan meningkatkan 

berbagai kemampuan mengenai kejahatan siber. 

3. Ketiga, kemudian kepada Polri untuk memberikan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk penanganan cyber crime kepada 

setiap satuan kepolisian wilayah yaitu Polda, untuk meningkatkan 

penanggulangan cyber crime disetiap daerah.
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