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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 za ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق
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 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 , Apostof ء

ً ya Y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah 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 tungggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 ا َ
Kasrah I I 

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَ 
 

fatḥahdan yā‟ 

 

Ai 

 

a dan i 

 

 ى وَ 
 

fatḥah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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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 

 

.ىَ اَ | .....  
fatḥahdan alif 

atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah danyā‟ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو

 

4. Tā‟ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ِىي),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf ham ah 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’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 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 

kapital (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). 
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ABSTRAK 

Nama  : Mahirah Fikriyah Fadli 

Nim  : 10400117111 

Judul Skripsi : ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KUASA 

DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERSEROAN 

TERBATAS 

 

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Syarat-

syarat Pelimpahan Kuasa Direksi dalam Perseroan Terbatas Dan Sejauh Manakah 

Tanggung Jawab Kuasa Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian 

Pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

bahan hukum primer yaitu Undang-Undang. Bahan Hukum Sekunder yaitu 

berbagai literatur, pendapat ahli, kamus hukum. 

Hasil dari penelitian ini yaitu syarat yang harus diperhatikan dalam 

pelimpahan kuasa direksi yaitu dapat kita lihat dalam KUHPerdata Pasal 1320 

tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu ada 2 syarat subjektif dan 2 syarat objektif. 

Selain itu, secara dapat dilihat dalam aturan anggaran dasar pada masing-masing 

perseroan terbatas dan yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. 

Terkait dengan Tanggung jawab kuasa direksi dalam mengelola perseroan terbtas 

yaitu pihak penerima kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi apabila ia 

melakukan tindakan diluar yang telah ditetapkan dalam kuasa tersebut.  

Implikasi dari penelitian ini yakni diharapkan agar aturan pemberian kuasa 

direksi diatur lebih terperinci lagi dalam Undang-undang. sehingga setiap orang 

yang memberikan kuasa dan menerima kuasa direksi ini memperhatikan hal yang 

telah diatur dan bertindak dengan itikad baik sesuai dengan kuasa yang diberikan. 

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Kuasa Direksi, Pertanggungjawab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perekonomian global didukung oleh kemajuan teknologi 

yang demikian pesat, semakin mendorong kepada seleksi alam yang mengatakan 

yang terkuatlah yang akan bertahan. Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu 

diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efesian sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.
1
 Keberhasilan akan digapai oleh 

pelaku bisnis dan perusahaan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan 

persyaratan lingkungan saat ini sehingga setiap perusahaan diharapkan untuk 

dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan persepsi positif 

masyarakat terhadap perusahaan juga untuk memperoleh keamanan dilingkungan 

perusahaan tersebut. 

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha 

antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. 
2
 

pada era globalisasi dimana ilmu pengetahuan semakin berkembang, tekhnologi 

semaskin canggih membuat masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Sehingga membuat pelaku 

usaha mencari cara agar tidak berkompetisi dan menimbulkan praktik ekonomi 

                                                           
1
 St. Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

Jurisprudentie, 04 no.1 (2017), hlm.2 
2
 Marilang, Istiqamah, Nurhildawati, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha, Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV), 01 no.2 

(2019), hlm.50 



2 

 

 
 

yang tidak sehat.
3
 Dalam memilih jenis usaha atau bisnis yang akan dijalani baik 

itu badan hukum ataupun bukan badan hukum biasanya melihat dari kepentingan 

para pendirinya. Saat ini yang paling popular digunakan ialah Perseroan Terbatas. 

Tentunya perseroan terbatas ini memiliki kelebihan maupun keuntungannya 

tersendiri, salah satunya karena Perseroan Terbatas ini adalah organisasi usaha 

yang termasuk modern yang dapat dilihat dari kejelasan dalam menjalankan 

usahanya. Karena dalam pengelolaan Perseroan Terbatas ini, telah diatur bahwa 

pengelolaan perseroan terbatas dibagi menjadi 3 bagian yang biasanya disebut 

sebagai Organ Perseroan Terbatas. Organ tersebut ialah Rapat Umum Pemegang 

Saham, Komisaris dan Direksi. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau 

biasa disebut UUPT telah diatur beberapa pasal untuk masing- masing organ 

memiliki kapasitas dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan dari perseroan. 

Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar 

lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat. Latar belakang dikeluarkan Undang- Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, adalah disebabkan: 
4
 

1. Perekonomian nasional, diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi 

dengan memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

                                                           
3
 Erlina, Marilang, Hilmiah, Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi 

Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009), Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV), 01 no.2 

(2019), hlm.24 
4
 Niru Anita Sinaga, Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 08 no. 2 

(2018), hlm 20. 
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berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan; 

2. Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional 

serta sekaligus memberikan landasan yang kokoh untuk dunia usaha dalam 

menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu 

pengetahuan; 

3. Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, tentu saja 

perlu adanya landasan hukum agar lebih memacu pembangunan nasional 

yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Sebagai badan hukum, perseroan memiliki status, kedudukan dan 

kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut artificial 

legal person, maka ia tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri, 

oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk perseroan 

sesuai tujuan pendiriannya. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan 

mengawasi perseroan inilah yang disebut organ.
5
  Sebagai layaknya manusia, 

perseroan juga memiliki organ. Undang-undang Perseroan Terbatas secara umum 

menyatakan bahwa suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus diurus 

oleh satu orang atau lebih anggota Direksi (Pasal 92 ayat 3 UUPT) dengan 

pengecualian bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan menghimpun 

dan/atau mengelola dana masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai 

                                                           
5
 Ridwan Khairandy, Perseroan sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, 

2007, Hlm. 5. 
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paling sedikit 2 orang anggota direksi (Pasal 92 ayat 5 UUPT).
6
 Jadi dalam sebuah 

perseroan terbatas ada 3 organ yang membantu jalannya perseroan, yakni Rapat 

Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. 

Perseroan terbatas yang merupakan suatu wadah untuk melakukan 

kegiatan usaha, sudah pasti membutuhkan dukungan dari perangkat organisasi 

yang mengendalikannya. Untuk menjalankan dan melaksanakan kepengurusan 

sehari-hari dijalankan oleh suatu organ yang disebut sebagai Direksi. Direksi ini 

terdiri dari satu atau beberapa orang yang pejabatnya disebut sebagai Direktur. 

Dalam anggaran dasar pada umumnya direksi ditunjuk untuk menjalankan 

perseroan baik perbuatan didalam maupun diluar pengadilan. 

Dalam menjalankan tugasnya direksi harus memperhatikan beberapa 

prinsip tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan yakni duty of skill 

and care (prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi), duty of loyalty (itikad 

baik dari direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan no secret profit rule 

doctrine of corporate opportunity (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas 

kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan 

kewajiban yang berdasarkan undang-undang (statutory duty).
7
 Selain itu direksi 

diperingatkan untuk selalu mengurus perseroan sesuai dengan itikad baik. 

Sehingga jika terjadi sebuah kesalahan, maka itulah beberapa prinsip tanggung 

jawab yang harus diperhatikan.  

                                                           
6
 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan 

Perseroan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 53. 
7
 Robert J.P, Lebih Jauh tentang Kepailitan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998), hlm. 5. 
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Tanggung jawab merupakan salah satu hal yang paling penting dalam 

pemenuhan kualifikasi bagi sebuah perusahaan, sebagai bentuk kepedulian 

ataupun respon yang positif terhadap perkembangan suatu usaha yang dijalani. 

Untuk menjaga keberlangsungan sebuah aktifitas perusahaan, maka sudah 

selayakanya para pengusaha dan karyawannya dengan kesadaran penuh untuk 

memperhatikan tanggung jawab yang dipikul sesuai dengan aturan yang ada, baik 

itu dalam Undang-undang maupun yang telah diatur dalam hukum Islam (Al-

Qur’an). 

Para penganut positivism hukum mengatakan bahwa penegakan hukum 

harus hitam putih. Melihat hukum dengan kacamata kuda, sehingga siapa pun 

pelaku pelanggar hukum harus dihukum berdasarkan prosuder yang telah 

ditentukan oleh Undang-undang (hukum dalam arti sempit).
8
 Sistem hukum di 

setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu 

juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum 

sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum islam.
9
 Dalam Islam itu sendiri sangat 

menjunjung tinggi akan tanggung jawab sosial baik itu untuk perusahaan maupun 

para karyawannya. Untuk itu para karyawan sudah selayaknya untuk memberikan 

loyalitasnya terhadap perusahaan yang telah memberikan kepercayaan dan 

fasilitas untuk berinovasi dalam kemampuan yang dimilikinya. Dalam Al-Qur’an 

juga dijelaskan bahwa setiap manusia akan diminta pertanggung jawaban kelak di 

                                                           
8
 Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 

2018), hlm. 98 
9
 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP, 2019), hlm. 25. 
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akhirat atas apa yang telah ia perbuat selama di dunia. Allah telah menegaskan 

dalam Qs. Maryam ayat 39,  

هُمْْ غَفْلةَْ  فِيْْ وَهُمْْ الْْمَْرُْ  قضُِيَْ اِذْْ الْحَسْرَةِْ يَوْمَْ وَانَْذِرْهُمْْ  يُؤْمِنُوْنَْ لَْْ وَّ

Terjemahnya: 

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika 

segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka 

tidak beriman.
10

 

Direksi merupakan salah satu dari organ perseroan terbatas yang 

ditunjuk berasarkan dari anggaran dasar perseroan. Dalam anggaran dasar juga 

telah dijelaskan bahwa direksi tidak memiliki wewenang selain menjalankan apa 

yang telah dirumuskan baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugas, maka ia harus bertanggungjawab secara pribadi atas 

kerugian yang dialami. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, apabila 

direksi berhalangan maka ia dapat menunjuk orang lain untuk mengurus 

pengelolaan perseroan terbatas dengan memberikan surat pelimpahan kuasa. 

Maksud dari pemberian kuasa ini adalah seseorang yang ditunjuk untuk dapat 

mewakili direksi dalam kedudukannya dalam mengurus perseroan. Akan tetapi, 

penerima kuasa tentunya memiliki batasan-batasan wewenang yang berbeda 

dengan direksi. 

Aturan pemberian kuasa direksi diatur dalam Pasal 103 dalam Undang- 

Undang Perseroan Terbatas yang pada intinya menjelaskan bahwa direksi dapat 
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 Penaung Umum Al-Mujamma’, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 467 
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menunjuk satu orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk atas 

nama perseroan melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akan tetapi dalam 

Undang-Undang Perseroan Terbatas ini tidak membahas secara terperinci terkait 

pelimpahan kuasa seperti bagaimana penerapannya, tanggung jawabnya, ataupun 

batas-batas pemberian kuasanya. Sehingga pada praktinya, tidak diketahui seperti 

apa syarat pelimpahannya serta sejauh mana tanggung jawab dari penerima kuasa. 

Salah satu contohnya terakait pemberian kuasa kepada organ perseroan yang 

lainnya yaitu komisaris. Karena pada praktiknya jika dilihat dengan peraturan 

perundang-undangan bisa jadi bertentangan dengan tugas komisaris yaitu 

melakukan pengawasan terhadap direksi sehingga jika terjadi kesalahan atas kuasa 

direksi tersebut maka akan menyebabkan keracuan. 

Selain itu, sesuai aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan 

bahwa pemberian kuasa direksi kepada satu orang karyawan kuasa direksi harus 

berjenis khusus. Yang artinya, kuasa tersebut hanya memberi wewenang khusus 

mengenai suatu atau beberapa kepentingan tertentu dengan menyebut perbuatan 

hukum yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Sedangkan, pada praktiknya, 

melihat salah satu Perseroan Terbatas, yang melakukan peminjaman yang dimana 

memberikan kuasa yang pada akta tersebut memuat pemberian kuasa penuh baik 

pelaksanaan pembangunan serta membuat rekening atas nama perusahaan. Tentu 

saja pelimpahan kuasa yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut 

bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa jenis kuasa direksi ialah 

kuasa khusus.  
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Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, diatur dalam Bab 

XVI Kitab Undang-Undang Hukum perdata di bawah judul “Pemberian Kuasa”. 

Dalam pasal 1796 KUHPerdata menunjukkan pada kita bahwa suatu pemberian 

kuasa secara umum, tidak memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan 

atau tindakan hukum yang berhubungan dengan pengalihan, termasuk untuk 

menjaminkan dengan jaminan kebendaan, kebendaan milik pemberi kuasa, 

maupun untuk melakukan tindakan perbuatan atau perjanjian yang dapat 

mengakibatkan kerugian terhadap harta kekayaan peberi kuasa.
11

 Jadi dalam hal 

ini terkait dengan pelimpahan kuasa direksi ialah termasuk pelimpahan kuasa 

secara khusus, yang artinya memberikan wewenang hanya untuk beberapa 

kepentingan tertentu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menyangkut “Bagaimana 

Analisis Tanggung Jawab Kuasa Direksi atas Pengelolaan Perseroan Terbatas?” 

maka sub pokok masalah dibatasi sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimanakah Syarat-syarat Pelimpahan Kuasa Direksi pada Perseroan 

Terbatas? 

2. Sejauh Manakah Tanggung Jawab Kuasa Direksi dalam Mengelola 

Perseroan Terbatas? 
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 Kartini Mujadi, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), hlm. 143 
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C. Pengertian Judul 

 Berdasarkan paparan dalam latar belakang, adapun pengertian judul 

dalam penelitian Analisis Tanggung Jawab Hukum Kuasa Direksi atas 

Pengelolaan Perseroan Terbatas, antara lain: 

1. Analisis dilihat dari pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab musadab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
12

  

2. Tanggung Jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk 

melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, 

sesuai dengan kemampuannya.
13

 

3. Kuasa Direksi adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk 

mewakili si pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 

4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan. 

5. Perseroan Terbatas adalah suatu subyek hukum yang mandiri, yang 

mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda 

dengan hak dan kewajiban manusia.
14
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 Pengertian Analisis https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis  
13

 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 61 
14

 Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4 

No.2, 2017, hlm. 114 
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Berdasarkan definisi operasional di atas, maka adapun pengertian dari 

judul Analisis Tanggung Jawab Hukum Kuasa Direksi atas Pengelolaan Perseroan 

Terbatas ialah bentuk penyelidikan atau mengetahui yang sebenarnya tentang 

seperti apa tanggung jawab seseorang yang diberikan kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum dalam hal mengelola suatu perseroan terbatas. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian diperlukan data atau acuan dalam bentuk teori 

agar menjadikan sebuah pendukung untuk terealisasinya skripsi ini. Maka dari itu, 

beberapa rujukan atau referensi yang digunakan sebagai acuan, yaitu: 

1. Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul Penuntun Praktis 

Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dalam buku ini membahas terkait seperti apa itu surat kuasa, baik 

itu jenis-jenisnya, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Selain itu, buku 

ini juga lebih ke memberikan contoh-contoh bagaimana membuat surat 

kuasa baik yang umum maupun yang khusus. Kemudian, dilengkapi 

dengan putusan-putusan Mahkamah Agung. 

2. Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis 

memberikan gambaran terkait sebagian besar aspek dari hukum bisnis. 

Dalam buku ini, penulis melihat salah satu materi yang di bahas yaitu 

tentang perusahaan. Dimana dalam bab tersebut, membahas bentuk-bentuk 

perusahaan yang salah satunya ialah Perseroan Terbatas. 
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3. Muhammad Sadi Is, yang menulis buku yang berjudul Hukum Perusahaan 

di Indonesia, yang dimana buku ini mengkaji mengenai hukum perusahaan 

di Indonesia, karena menurutnya hukum perusahaan merupakan 

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus.  

4. Buku Pengantar Hukum Perusahaan yang ditulis oleh Zainal Asikin, dan 

Wira Pria Suhartana, menjelaskan tentang seperti apa itu hukum 

perusahaan yang dimana secara lebih mendalam dibahas tentang perseroan 

terbatas dengan mengacu dan merujuk dari penulisan karya ilmiah. Namun 

dalam buku ini berbeda dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Said, 

dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia lebih menjelaskan secara 

detail bahwa untuk menghadapi kemajuan dan perkembangan di bidang 

perusahaan, maka hukum perlu untuk mengikuti perkembangan terserbut. 

5. Hasbullah F. Sjawie, dalam bukunya yang berjudul Direksi Perseroan 

Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam buku ini 

lebih focus membahas tentang Direksi sebagai salah satu organ yang 

menjalankan perseroan terbatas. Seperti bagaimana kedudukan dari 

direksi, seperti apa tanggung jawab dari direksi baik selaku organ terbatas 

maupun tanggung jawab secara pribadi. Berbeda dengan buku yang ditulis 

terkait Hukum Perusahaan yang penulis kutip diatas, buku ini lebih focus 

kepada salah satu Organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode 

yang dipergunakan dalam setiap tahapan-tahapan penelitian seperti jenis 

penelitian, pendekatan penelitian dan lain-lain. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

Pustaka (Library Research). Yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelusuran 

terhadap norma hukum yang terdapat dalam literatur, jurnal/hasil penelitian, 

koran, situs internet dan sebagainya yang menyangkut tentang Tanggung Jawab 

Kuasa Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.  

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan 

perundang- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 

undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

ditangani.
15

 Jadi dalam penelitian ini penulis melihat dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, 

dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  pada pasal 

103 tentang Direksi. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 24. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan sumber data berbentuk dokumen-

dokumen hukum bersifat positif atau memiliki kekuasaan hukum mengikat 

dimasyarakat. Dalam bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat 

otoritatif yaitu sumber hukum yang dirancang oleh pihak yang berwenang. Bahan 

hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perseroan 

Terbatas). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dimana seorang peneliti memperoleh data 

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber 

lain. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-

buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan sebagainya. Penulis menggunakan bahan 

hukum sekunder sebagai bahan pendukung dari data yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

4. Metode Pengumpulan 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah mencari 

beberapa data yang ada baik itu di buku, perundang-undangan, artikel, maupun 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
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5. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang dimaksud dalam hal ini merupakan alat-alat yang 

digunakan dalam mengumpulkan data untuk menyusul penelitian ini. instrumen 

yang digunakan oleh penulis dalam ialah menggunakan Laptop, Alat Tulis dan 

Handphone. 

6. Teknik Analisis Data 

Tujuan utama dari sebuah analisis adalah untuk meringkaskan data 

dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem 

penelitian dapat dipelajari dan diuji.
16

 Analisis data yang penulis gunakan ialah 

analisis kualitatif. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah syarat-syarat pelimpahan kuasa direksi 

dalam Perseroan Terbatas. 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab penerima kuasa terhadap pengelolaan 

Perseroan Terbatas.  

2. Kegunaan Penelitian, ialah: 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 
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 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120. 
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a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai disiplin ilmu hukum dan 

dapat juga memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum perdata, hukum perusahaan, khususnya 

mengenai tanggung jawab direksi sebagai organ yang menjalankan perseroan 

terbatas. 

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban yang menjadi pokok permasalahan 

yang akan diteliti. Penelitian ini kemudian mampu menyalurkan suatu 

informasi dan solusi dalam bentuk masukan kepada pihak-pihak yang 

nantinya akan memberikan ataupun diberikan kuasa terakit tentang bagaimana 

tanggung jawab seorang kuasa direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TERKAIT PELIMPAHAN KUASA 

 

A. Teori Dasar Pelimpahan Kuasa 

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam menjalankan tugas adakalanya 

setiap orang berhalangan karena jarak, sakit, ataupun kesibukan lainnya sehingga 

tidak dapat melakukan kewajibannya sendiri. Maka dari itu, melalui perantara 

atau dalam artian perbuatan hukum tersebut tetap dapat dijalankan maka akan 

diwakili oleh orang lain yang telah ditunjuk untuk mewakilinya, biasanya 

diberikan kebijakan melalui surat kuasa yang dikeluarkan oleh orang yang 

berhalangan. 

Apabila seseorang telah dipercaya dengan pemberian surat kuasa, maka 

menjalankannya dengan baik karena kuasa adalah sebuah amanat yang wajib 

hukumnya untuk dilaksanakan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An- Nisa 

Ayat 58: 

َْ اِنَّْ
ٰ
وا انَْْ يَأمُْرُكُمْْ اّلل  النَّاسِْ بَيْنَْ حَكَمْتُمْْ وَاِذَا اهَْلهَِاْ  اِلٰٰٓى الْْمَٰنٰتِْ تُؤَدُّ

ۗ ْ بِالْعَدْلِْ تَحْكُمُوْا انَْْ َْ اِنَّْ 
ٰ
ا اّلل ۗ ْ بهِْ  يَعِظُكُمْْ نِعِمَّ َْ اِنَّْ 

ٰ
 سَمِيْعًاْ  كَانَْ اّلل

 بَصِيْرًا

Terjemahnya: 
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat. 

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Kuasa 

Berdasarkan catatan sejarah, kegiatan surat menyurat di Indonesia telah 

dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Yakni pada masa kerajaan Kutai, 

Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya dan Mataram, walaupun hanya 

terbatas pada hubungan antarpara raja. Bentuknya masih sangat sederhana, 

menggunakan kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang.
17

 

Disimpulkan bahwa kegiatan surat menyurat ini sudah sejak lama adanya untuk 

membantu alat komunikasi. 

Surat merupakan alat komunikasi yang disampaikan secara tertulis, 

berisi bahan informasi berupa berita, laporan, pemberitahuan, perintah, pesanan, 

keputusan, undangan dan permohonan, yang lazimnya harus dikirimkan atau 

disampaikan kepada pihak lain. Ada juga yang mengatakan bahwa surat adalah 

sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak 

kepada pihak lain.
18

 Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa surat merupakan 

salah satu hal yang penting untuk digunakan dalam berinteraksi. 

                                                           
17

 http://saidsite.blogspot.co.id/2011/03/makalah-surat-menyurat.html (diakses pada 

tanggal 12 Januari 2021) 
18

 http://.zonasiswa.com/2013/12/surat-pengertian-fungsi-sejarah.html (diakses tanggal 12 

Januari 2021) 

http://saidsite.blogspot.co.id/2011/03/makalah-surat-menyurat.html
http://.zonasiswa.com/2013/12/surat-pengertian-fungsi-sejarah.html
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Melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa 

Surat merupakan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Sedangkan Kuasa 

merupakan wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan. Maka dapat penulis 

simpulkan bahwa, Surat Kuasa merupakan sesuatu yang tertulis untuk 

memerintahkan seseorang untuk berbuat atau mengurus sesuatu. Kemudian sesuai 

kamus hukum, menurut R. Soebekti Kuasa adalah Wenang, maka pemberian 

kuasa adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. 

Sebagai individu (perseorangan) orang tidak dapat mencapai sesuatu 

yang diinginkan dengan mudah. Oleh karena itu, ia memberikan kuasa kepada 

orang lain untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa adalah: 

“Wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas 

namanya melakukan suatu perbuatan hukum.”
19

 Effemdi Perangin juga 

menegaskan bahwa seseorang yang tidak dapat mengerjakan suatu hal dapat 

melimpahkan wewenangnya dengan memberikan kuasa. 

Selain itu, untuk memahami pengertian kuasa secara umum, maka dapat 

dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 

1792 yang telah memberikan penjelasan bahwa: 

Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang 

memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, 

untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. 

                                                           
19

 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 97. 
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Algra mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan 

mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima 

kuasa/lasthebber), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak 

menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa 

itu.
20

 Sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Algra, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kuasa ini merupakan kesepakatan dari kedua pihak, dapat dilihat dari 

kata persetujuan, sehingga jika terjadi pelimpahan kuasa dapat dikatakan bahwa 

kedua pihak tersebut haruslah saling sepakat sehingga tidak ada paksaan 

didalamnya. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pemberi kuasa 

adalah merupakan perjanjian sepihak. Menurut pasal 1313 KUHPerdata, 

perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan 

diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya pasal 1338 ayat 1 

KUHPerdata, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk antara lain 

menentukan isi perjanjian dan memilih dengan siapa ia akan membuat suatu 

perjanjian.
21

 Perjanjian sebagaimana yang dapat diatur dalam Pasal 1313 

KUHPerdata tidak tepat oleh Karena itu bukan hanya satu orang atau lebih yang 

dapat mengikatkan diri akan tetapi kedua belah pihak yang saling mengingatkan 

dirinya dalam melakukan sesuatu hal.
22

 

1. Jenis-Jenis Surat Kuasa 

                                                           
20

 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 84. 
21

 Djaja S. Meliala, Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 3 
22

 Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, ( Makassar: Alauddin Press, 2016), hlm. 191 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 

1793 dijelaskan bahwa: 

kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam 

suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun 

dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam 

dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh si pemberi kuasa. 

Secara garis besar dalam peraturan perundang-undangan, jenis-jenis 

surat kuasa dapat dilihat dari berbagai macam pandangan. Antara lain sebagai 

berikut: 

c. Jika dilihat dari bentuk kuasa, maka surat kuasa dibedakan menjadi Kuasa 

Lisan dan Kuasa Tertulis. 

1) Kuasa Lisan; 

Pemberian kuasa secara lisan, seperti yang kita ketahui bahwa lisan 

merupakan kata yang diucapkan. Artinya, dapat disimpulkan bahwa pemberian 

kuasa ini diberikan melalui ucapan dari pihak pemberi kuasa kepada pihak 

penerima kuasa. Pada umumnya, kuasa lisan ini digunakan untuk perbuatan yang 

tidak berkaitan dengan perbuatan hukum untuk pengalihan hak. Misalnya seperti, 

membeli sepeda motor. 

2) Kuasa Tertulis; 

Karena pemberian kuasa ini dilakukan secara tertulis, maka penulisan 

surat kuasa ini harus sesuai dengan pengaturan perundang-undangan pada 

umumnya. 
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d. Kemudian, jika dilihat dari jenis kuasanya, maka surat kuasa terbagi menjadi 

Kuasa dibawah tangan dan Kuasa Notaris (Akta Kuasa) 

1) Kuasa dibawah tangan; 

Kuasa dibawah tangan juga merupakan pemberian kuasa dalam bentuk 

tertulis. Dimana surat tersebut hanya dibuat sendri oleh para pihak yang terlibat, 

dalam artian tidak dibuat oleh pejabat notaris. Pembuatan kuasa dibawah tangan 

ini juga lebih mudah dan cepat dalam pembuatannya jika dibandingkan dengan 

Akta Kuasa. 

2) Akta Kuasa; 

Pembuatan kuasa ini, para pihak membuat kuasa dengan menggunakan 

akta notaris, artinya pembuatannya dilakukan dihadapan pejabat notaris tersebut. 

 

e. Yang terakhir dilihat dari sifat pemberiannya, maka ada yang dinamakan 

Kuasa Umum dan Kuasa Khusus. 

1) Kuasa Umum; 

Surat kuasa umum dapat dilihat dari pengertian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1796: 

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi 

tindakan- tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk 

memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk 

membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang 

hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu 

pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. 



22 

 

 
 

Pemberian kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang dilakukan 

oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang dimana isi atau substansi 

kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.
23

 Artinya, 

seseorang yang memberikan kuasa yang bersifat umum itu lebih kepada untuk diri 

pribadi dari pemberi kuasanya. 

2) Kuasa Khusus; 

Surat kuasa khusus ini pemberiannya lebih ke berisi tugas tertentu. 

Dimana pemberi kuasa memerintahkan untuk melaksanakan suatu atau hal 

tertentu saja. Misalnya, seperti diberikan kuasa untuk menggugat seseorang 

tertentu, atau untuk menjual sebuah rumah. 

 

B. Unsur-Unsur Surat Kuasa 

Berikut ini adalah beberapa unsur-unsur serta susunan yang harus 

diperhatikan dalam membuat Surat Kuasa.
24

 

1. Bagian Kop Surat; 

Kop atau biasa juga disebut sebagai kepala surat  merupakan hal yang 

harus ada pada surat kuasa yang akan di buat. Isi dari bagian kop surat ini 

merupakan identitas suatu surat. Kop juga salah satu yang membuktikan bahwa 

surat tersebut masuk kedalam jenis surat resmi.  

                                                           
23

 Salim, H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 84. 
24

http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-

kuasa.html (diakses pada tanggal 12 maret 2021) 

http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-kuasa.html
http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-kuasa.html
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2. Judul;  

Tujuan adanya judul ini ialah untuk mengetahui jenis sura tapa yang mau 

dibuat. 

3. Nomor Surat; 

Nomor surat ini biasanya ada jika surat yang dibuat ialah surat yang 

berasal dari instansi resmi. Tetapi jika surat tersebut dikeluarkan oleh perorangan 

dan bukan atas nama instansi atau lembaga tertentu, maka tidak diwajibkan 

mencantumkan nomor surat pada surat kuasa yang kita buat. 

4. Nama Organisasi; 

Jika yang memberikan surat kuasa bukan perorangan, Namun salah satu 

instansi atau lembaga tertentu nama lembaganya wajib ditulis dibagian kop surat.  

5. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian utama yang harus diperhatikan pada 

pembuatan surat kuasa. Bagian ini isinya tentang identitas pemberi kuasa, 

penerima kuasa, pernyataan kuasa, dan terkadang juga mencantumkan 

konsekuensi yang akan didapatkan mengenai penggunaan surat ini. 

6. Identitas pemberi kuasa 

Berbicara tentang identitas tentu saja berisi biodata lengkap pemberi 

kuasa, Contohnya nama lengkap, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan 

Nomor Induk kependudukan (NIK).  
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7. Identitas penerima kuasa 

Sama halnya dengan identitas pemberi kuasa, Berisi biodata lengkap 

penerima kuasa, Contohnya nama lengkap, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, 

alamat, dan Nomor Induk kependudukan (NIK).  

8. Pernyataan penyerahan kuasa 

Pada bagian ini berisi pernyataan penyerahan kuasa. Seperti, pemberi 

kuasa sebagai pihak pertama dan penerima kuasa sebagai pihak kedua. 

9. Pernyataan konsekuensi 

Biasanya pemberi kuasa juga mencantumkan pengharapan supaya surat 

kuasanya yang diberikan dipakai dengan sebaik-baiknya, hal ini memberikan 

sedikit peringatan kepada penerima kuasa supaya tidak memakai surat kuasa 

dengan seenaknnya sendiri. 

 

C. Susunan Surat Kuasa 

Terkait penyusunan surat kuasa, hal-hal yang diperhatikan yaitu:
25

 

1. Kepala Surat Kuasa 

Kepala surat kuasa terdiri atas; 

- Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan ditengah lembar Naskah Dinas;  

- Tulisan “Nomor” surat kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”. 

                                                           
25

 http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-

kuasa.html (diakses pada tanggal 12 maret 2021) 

 

http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-kuasa.html
http://jaddung.blogspot.com/2017/04/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat-kuasa.html
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2. Isi Surat Kuasa 

Isi surat kuasa terdiri atas; 

- Nama Pejabat, pangkat, NIP dan jabatan yang memberi kuasa; 

- Nama jabatan yang memberi kuasa. 

- Nama pejabat yang diberi kuasa. 

- Nama jabatan yang diberi kuasa. 

- Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan. 

 

3. Bagian Akhir Surat Kuasa 

Bagian akhir surat kuasa terdiri atas: 

- Nama tempat dikeluarkan. 

- Tanggal, bulan dan tahun pembuatan. 

- Nama jabatan pemberi kuasa. 

- Tanda tangan pejabat pemberi kuasa. 

- Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS). 

- Stempel jabatan atau instansi. 

- Tulisan “yang memberi kuasa”. 

- Nama jabatan yang diberi kuasa. 

- Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa. 

- Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa. 
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D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelimpahan Kuasa 

Dalam hal pemberian kuasa, tentunya pihak yang terlibat ada dua, yaitu 

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Selanjutnya akan dibahas mengenai masing-

masing hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelimpahan kuasa.  

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa 

Berbicara tentang hak, tentu saja hak dari pemberi kuasa yaitu menerima 

hasil atau jasa dari apa yang dilakukan oleh si penerima kuasa. Sedangkan, 

tanggung jawab dari pemberi kuasa penulis menyimpulkan dalam KUHPerdata 

telah dijelaskan kewajibannya, antara lain: 

a. Pemberi kuasa wajib untuk memenuhi perikatan yang telah ia buat menurut 

kekuasaan yang akan ia berikan kepada pihak penerima. Sebagaimana telah 

diterangkan, dalam semua perjanjian yang dibuat oleh seorang jurukuasa atas 

nama si pemberi kuasa, orang yang memberi kuasa inilah yang menjadi pihak 

dan sebagai pihak ini ia memperoleh segala hak dan memikul segala 

kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu. Bahwa ia berhak untuk 

secara langsung menggugat orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam 

kedudukannya.
26

 Kewajiban yang pertama yang harus dipenuhi ialah 

melakukan segala tindakan hukum yang telah dituangkan dalam surat kuasa 

khusus tersebut. 
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 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 149. 
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b. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan segala biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pihak penerima kuasa selama menjalankan kuasanya, selain 

itu juga harus membayar upah apabila telah diperjanjikan sebelumnya. 

c. Pihak pemberi kuasa juga wajib mengganti rugi atas kerugiaan yang di terima 

penerima kuasa selama menjalankan kuasanya. 

 

2. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa 

Sama dengan pihak pemberi kuasa, tentunya pihak penerima memiliki 

hak untuk menerima jasa dari pemberi kuasa, dan selain itu pihak penerima kuasa 

juga berhak untuk menahan segala sesuatu yang menjadi kepunyaan pemberi 

kuasa yang ada ditangannya apabila ia belum dibayar oleh pihak pemberi kuasa 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Sedangkan, kewajiban penerima kuasa yang penulis simpulkan, antara 

lain: 

a. Melaksanakan dengan baik isi surat kuasa yang telah diberikan. 

b. Bertanggungjawab atas apa yang telah ia perbuat, baik perbuatan yang 

disengaja maupun karena kelalaian. 

c. Memberikan laporan kepada pihak pemberi kuasa tentang apa yang telah ia 

kerjakan. 

d. Menanggung segala kerugian yang timbul pada saat menjalankan kuasa 

apabila itu terjadi karena kelalaiannya. 
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E. Berakhirnya Surat Kuasa 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya surat kuasa 

dibahas dalam pasal 1813. Yang dimana dijelaskan bahwa; 

Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, 

dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan 

meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si 

kuasa, dengan perkawinannya dengan si perempuan yang memberikan 

atau menerima kuasa. 

Jika salah satu yang disebutkan dalam pasal tersebut telah dipenuhi, 

maka kuasa yang dipegang oleh pihak penerima kuasa menjadi tidak berlaku. 

Namun, tidak termasuk surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), 

karena pemberian kuasanya tidak akan berakhir dengan alasan apapun. Karena, 

tujuan pemeberi kuasanya untuk memberikan jaminan terhadap peluanasan suatu 

utang yang belum dapat dilaksanakan dengan penandatanganan akta pemberian 

hak tanggungan.
27

 Jadi dapat disimpulkan bahwa, berakhirnya surat kuasa telah 

ditetapkan dalam aturan kitab undang-undang hukum perdata. Namun ada satu 

yang tidak termasuk didalamnya yaitu surat kuasa membebankan hak tanggungan. 

Bila dikehendaki pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya itu, 

sedangkan yang diberi kuasa apabila tidak bisa melaksanakan kuasa tersebut atau 

wanprestasi maka penerima kuasa dapat dipaksa atau diharuskan untuk 

mengembalikan kekuasaan yang bersangkutan.
28

Berakhirnya surat kuasa juga 
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 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan lengkap membuat surat-surat kuasa, (Jakarta: 

Visimedia, 2009), hlm. 23 
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dapat ditarik Kembali oleh pihak pemberi kuasa, atau apabila pihak penerima 

kuasanya melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakannya. 

Selanjutnya, penulis menyimpulkan dari beberapa peraturan perundang- 

undangan terkait berakhirnya masa surat kuasa ini dijelaskan secara terperinci 

bahwa: 

 Maksud dari Dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa ialah, pihak 

pemberi kuasa dapat menarik kuasa yang ia berikan dan penarikan kuasa 

ini dilakukan secara sepihak. Yahya Harahap berpendapat bahwa 

pencabutan sepihak ini dapat dilakukan pemberi kuasa secara tegas 

ataupun secara diam-diam. 

 Selanjutnya diberhentikan dengan pemberitahuan penghentian makusdnya 

si kuasa membebaskan diri dari kuasanya dengan cara pemberitahuan 

penghentian kepada si pemberi kuasa. Terkait pemberitahuan penghentian 

ini, Yahya Harahap mengatakan bahwa pelepasan suatu kuasa yang 

dilakukan ini adalah pembatalan sepihak. 

 Dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa maka menyebabkan 

suatu pemberhentian kuasa. Hal ini berdasarkan pada ketidakmampuan 

pemberi atau penerima kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum yang ditegaskan dalam kuasa, baik secara lisan maupun secara 

tertulis sehingga pertanggungjawaban pemberian kuasa tidak dapat terjadi. 
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BAB III 

TINJAUAN TENTANG DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN 

TERBATAS 

 

A. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha 

Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang 

memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain 

memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau 

pengurusnya. 
29

 Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang 

mempunyai pikiran, akan tetapi menurut hukum ia dianggap mempunyai 

kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus 

dianggap sebagai kehendak Perseroan Terbatas.
30

 Konsep dari penjelasan diatas 

bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan bahwa 

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang 

terpisah dari para pemegang sahamnya. 

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus- 

menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan 

suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan 

usaha atau organisasi perusahaan (business organization).
 31

 Jadi badan usaha ini 

masuk kedalam tatanan hukum bisnis di Indonesia yang didalamnya ada tiga jenis 

badan usaha yang dikenal. 
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Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam 

suatu perusahaan, yaitu:
 32

 

 Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa 

suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan 

berkedudukan di Indonesia; 

 Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan 

secara terus-menerus untuk mencari keuntungan. 

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perusahaan Indonesia, 

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa istilah perseroan menunjuk kepada 

cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah terbatas merujuk 

kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal 

saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan 

hukum.
 33

 Sedangkan menurut Prof. Zainal Asikin dalam bukunya mengatakan 

bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang pendiriannya berdasarkan 

dengan perjanjian, yang tujuannya untuk melakukan kegiatan usaha  dengan  

modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi syarat yang 
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ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan 

Pelaksanannya. 
34

 

Penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Perseroan Terbatas 

merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang berbadan hukum yang modal 

dasarnya terbagi dalam saham dan pendiriannya berdasarkan perjanjian dari para 

pihak dan harus memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. 

Dalam buku yang ditulis oleh Deni Damay dijelaskan ada beberapa jenis 

Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia yang diuraikan sebagai berikut:
 35

 

 Perseroan Terbatas (PT Tbk); Perseroan terbuka ini merupakan perseroan 

terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar 

modal. Yang artinya, setiap orang berhak untuk membeli saham 

perusahaan tersebut karena diperjual belikan melalui bursa saham. 

 Perseroan Terbatas Tertutup; Perseroan tertutup ini adalah kebalikan dari 

PT Tbk karena sahamnya tidak dijual kepada umum, yang artinya modal 

dari perseroan tertutup hanya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya, 

pemegang sahamnya hanya berasal dari keluarga ataupun kerabat dekatnya 

saja. 

                                                           
34

 Zainal Asikin dan Wira Pria SUhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta: K E 

N C A N A, 2016), hlm 52 
35

 Deni Damay, 501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & 

Koperasi, 

(Yogyakarta: Araska, 2013), hlm. 12 



33 

 

 
 

 Perseroan Terbatas Kosong; Perseroan terbatas kosong adalah perseroan 

yang sudah tidak aktif menjalankan kegiatan usahanya dan hanya tinggal 

nama saja. 

 Perseroan Terbatas Asing; Perseroan Terbatas yang didirikan diluar negeri 

menurut hukum yang berlaku disana, dan mempunyai tempat  kedudukan 

di luar negeri juga. 

 Perseroan Terbatas Domestik; PT domestic merupakan perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, juga 

mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. 

 Perseroan Terbatas Perseorangan; adalah dikeluarkannya saham-saham 

untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada 

di tangan satu orang. 

 

2. Persiapan dan Langkah-langkah Pendirian Perseroan Terbatas. 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 2 telah dijelaskan 

bahwa yang utama adalah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta 

kegia tan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Secara lebih terperinci dijelaskan 

oleh Deni Damay dalam bukunya bahwa yang harus dipersiapkan, antara lain: 

a. Jumlah Pendiri Perseroan tersebut minimal 2 orang yang merupakan Warga 

Negara Indonesia. 

b. Menetapkan nama dan tempat kedudukan perseroan tersebut. Sebelum akta 

dibuat, notaris melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap nama yang 
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akan digunakan untuk mengetahui apakah nama tersebut bisa atau tidak untuk 

digunakan. 

c. Mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 

d. Menetapkan modal perusahaan. PT harus menetapkan besarnya modal dasar, 

dan harus memiliki modal dasar minimal Rp. 50.000.000 kecuali ditentukan 

lain oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengatur pelaksaan kegiatan 

usaha sebuat PT. 

e. Pengurus Perseroan. Jumlah pengurus dalam sebuah perseroan minimal 2 

orang yang satunya menjadi Direktur dan satu menjadi Komisaris. 

f. Jangka waktu berdirinya perseroan. 

 

B. Macam-macam Organ Perseroan Terbatas 

Organ-organ perseroan terbatas ada 3, yaitu: Rapat Umum Pemegang 

Saham, Komisaris, dan Direksi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih terperinci: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Sesuai dengan nama RUPS ialah tempat berkumpulnya para pemegang 

saham dimana berguna untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perseroan terbatas.
 36

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada 

intinya mengatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ dari 

perseroan terbatas yang memiliki wewenang khusus dalam artian tidak dimiliki 

oleh Komisaris dan Direksi. Kemudian dalam Undang-Undang Perseroan 
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Terbatasa juga mengatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan 

ditempat dimana Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya yang juga 

diatur dalam anggaran dasar. 

Sebelumnya telah diketahui bahwa kedudukan Rapat Umum Pemegang 

Saham merupakan organ yang paling tertinggi diantara organ-organ yang lainnya. 

Akan tetapi, pada pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas kata tertinggi 

sudah tidak dipakai lagi, tetapi dikatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham 

ini merupakan salah satu organ yang mempunyai wewenang khusus  yang tidak 

dimiliki oleh Kornisaris dan Direksi. 

Dalam forum RUPS, pemegang saham mempunyai hak untuk  

memperoleh keterangan yang  berkaitan  dengan  perseroan  dari  direksi  dan/atau  

dewan komisaris. dan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil 

keputusan,  kecuali  semua  pemegang   saham   hadir  dan/atau   diwakili   dalam 

RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
 37

 Wewenang RUPS 

terwujud dari bentuk jumlah suara yang telah dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak 

suara dalam RUPS itu sendiri dapat digunakan untuk berbagai rnaksud dan tujuan.  

Dalam Undang- ndang Perseroan Terbatas juga dijelaskan pada Pasal 78 

bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dimana memiliki 

kewajibannya masing-masing. Dikatakan bahwa RUPS tahunan ini wajib   

diadakan   dalam   jangka   waktu   paling   lambat   enam   bulan   setelah buku 

tahunan berakhir dan dalam RUPS tahunan wajib mengajukan semua  dokumen 
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dari laporan tahunan perseroan.  Sedangkan  untu k  RU PS  lainnya dapat  

diadakan  berdasarkan  dari kebutuhan  untuk  kepentingan dari Perseroan. 

2. Komisaris 

Komisaris merupakan salah satu organ dari perseroan yang tugasnya 

lebih kepada memberi nasihat dan mengawasi kebijakan dari direksi dalam 

menjalankan perseroan terbatas. Anggota dari dewan komisaris ini diangkat oleh 

R UPS. Dalam Pasal 110 Undang- Undang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa 

yang dapat diangkat menjadi anggota komisaris ialah orang perseorangan yang 

dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.  

Menurut Zainal Asikin dalam buku pengantar hukum perusahaan   

dijelaskan   bahwa   pada   dasarnya,   persyaratan   pengangkatan seorang 

komisaris tidak berbeda dengan persyaratan pengangkatan bagi direksi.
 38

 Antara 

lain, yaitu: 

a. Membuat risalah rapat dewan komisaris; 

b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya; 

c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilaku kan; 

d. Melakukan  pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dalam 

pengelolaan perseroan dan memberikan nasihat kepadanya; 

e. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik. 
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3. Direksi 

Organ perseroan terbatas selain RUPS dan Komisaris yang terakhir ialah 

Direksi. Direksi inilah yang dianggap memiliki kewenangan untuk bertanggung 

jawab penuh  atas  pengurusan  perseroan.  Sama  dengan  organ yang lainnya 

yang dikatakan bahwa seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi 

haruslah orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum. 

 

C. Direksi Sebagai Organ dari Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas 

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas, telah dijelaskan 

bahwa direksi merupakan bagian yang menjalankan kepentingan kepengurusan 

perseoraan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut dalam hal ini 

ialah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ataupun anggaran dasar. 

Anggota direksi itu sendiri diangkat langsung oleh RUPS yang telah ditetapkan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Hasbullah dalam bukunya yang berjudul Direksi Perseroan Terbatas 

mengutip yang mengatakan bahwa Direksi dan dewan komisaris mempunyai 

hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ ia merupakan bagian 

esensial dari perseroan, dan Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan 

perseroan selaku badan hukum mandiri.
 39

 Maka dari itu, setiap organ dari 
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Perseroan Terbatas masing-masing memiliki peran yang penting terhadap 

kepengurusan dari suatu perseroan. 

2. Kedudukan dan Wewenang Direksi sebagai Perseroan Terbatas 

Mengenai kedudukan direksi dalam perseroan terbatas, penulis 

menyimpulkan menurut yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Direksi 

Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bahwa 

kedudukan direksi itu dilihat dari hubungan antara direksi dan perseroan tersebut. 

Yang pertama dijelaskan bahwa, terdapat hubungan yang dinamakan Hubungan 

Keagenan. Hubungan keagenan ini maksudnya dimana direksi dianggap 

memungkinkan untuk dapat meneruskan pertanggung jawaban pengurus 

perseroan yang dilakukan kepada RUPS. Kemudian ada pandangan lain yang 

mengatakan bahwa antara direksi dan perseroan itu terdapat hubungan fidusia atau 

kepercayaan. Hubungan ini dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab direksi 

sebagai salah satu organ yang dipercayakan dalam Undang-Undang untuk 

mengurus perseroan. 

 Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang direksi pada intinya direksi 

bertugas untuk mengurus segala kegiatan keseharian perseroan yang memberikan 

kedudukan unik direksi selaku organ perseroan, dimana organ yang lainnya tidak 

mempunyai tugas dan kewajiban seperti ini.
 40

 Yang paling penting juga 

disebutkan bahwa direksi harus selalu bertindak dengan itikad baik yang penuh 

tanggung jawab. Salah satu kewajiban yang juga diberikan kepaa direksi ialah 
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seorang direksi perseroan wajib untuk membuat serta menyimpan salinan daftar 

pemegang saham dan mengadakan daftar khusus. 

 

D. Bentuk Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas 

Keberhasilan dan/atau kegagalan operasional suatu perseroan sangat 

bergantung pada kepengurusan direksi. Letak hubungan antara perseroan terbatas 

dan direksi bersifat hubungan fiduciary (kepercayaan).
 41

 Kepercayaan pemegang 

saham yang menyerahkan pengurusan perseroan kepada direksi (fiduciary duties) 

dan karenanya menjadi kewajiban direksi untuk menjalankan sebaik-baiknya 

pengurusan perseroan (duty of care).
42

 Direksi juga bebas untuk mengambil 

keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan kepercayaan yang dimilikinya.
 43

 

 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengedepankan prinsip siapa yang 

bersalah, maka ialah yang harus bertanggung jawab. Dalam UUPT pada Pasal 97 

ayat 3 telah dijelaskan bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi 

atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa anggota 

direksi bisa saja tidak diminta pertanggungjawaban apa bila ia dapat membuktikan 

bahwa; Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya atau ia telah 
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melakukan kepengurusan dengan itikad baik serta telah mengambil tindakan 

untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

Dalam menjalankan tugasnya direksi harus memperhatikan beberapa 

prinsip tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan yakni duty of skill 

and care (prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi), duty of loyalty (itikad 

baik dari direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan no secret profit rule 

doctrine of corporate opportunity (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas 

kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan 

kewajiban yang berdasarkan undang-undang (statutory duty).
 44
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Syarat-syarat Pelimpahan Kuasa Direksi dalam Perseroan Terbatas 

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling 

sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu 

perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka 

menperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut 

system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan 

perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan 

bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.
 45

  Adanya perjanjian 

mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang timbul antara yang biasanya 

disebut debitur dengan kreditur.
46

 Jadi semua bentuk perjanjian yang akan dijalani 

pastinya akan mengakibatkan dua orang subjek yang saling membutuhkan satu 

sama lain.  

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan 

usaha yang bnyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk menggerakkan kegiatan 

pembangunan ekonomi. Organ perseroan yang memegang posisi sangat penting 

ialah direksi. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 5 

disebutkan bahwa direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap 

pengurusan serta kepentingan perseroan sesuai dengan maksud perseroan baik itu 
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dalam ataupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar yang telah 

ditentukan.
47

 Direksi yang menjadikan suatu perseroan terbatas itu hidup, tanpa 

adanya direksi maka perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya.  

Dalam pembahasan ini, penulis meneliti terkait bagaimana jika seorang 

anggota direksi berhalangan dalam hal pengurusan perseroan terbatas, tentu saja 

penggantian peran direksi tersebut harus melalui pelimpahan surat kuasa yang 

diberikan langsung oleh pihak direksi kepada pihak penerima kuasa.  

Seperti yang penulis ketahui bahwa syarat merupakan suatu hal yang 

harus dipenuhi sebelum mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini, 

pelimpahan kuasa direksi dalam perseroan terbatas tentu saja harus mengikuti 

syarat-syarat yang telah diatur. Tetapi, dalam undang-undang perseroan terbatas 

itu sendiri, tidak menjelaskan secara terperinci terkait pelimpahan kuasa. Salah 

satunya terkait syarat pelimpahan kuasa.  

Pada umumnya semua tindakan hukum dapat dikuasakan, tetapi tidak 

ada ketentuan tanpa pengecualian. Tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan 

salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemberian kuasa oleh direksi 

perseroan terbatas yang bersifat mengalihkan seluruh kewenangan.
48

 Dalam 

UUPT hanya dijelaskan bahwa pada intinya seorang direksi dapat memberikan 

kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau kepada orang lain untuk 

melakukan perbuatan hukum tertentu. 
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Pada praktiknya, penulis menyimpulkan dari hasil penelitian yang ditulis 

oleh Pradipty Utami dalam Jurnal Bina Mulia Hukum bahwa, salah satu 

pemberian kuasa direksi terkait permasalahan kegiatan pembangunan infrastruktur 

atau pengalihan pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui kuasa direksi, 

memberikan kuasa secara tanpa batas atau kuasa penuh.
49

 

Hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa 

dalam pemberian kuasa tersebut, direktur utama dari perseroan terbatas 

memberikan kuasa direksi kepada salah satu pihak diluar perseroan terbatas yang 

dibuat oleh seorang notaris. Tetapi, pelimpahan kuasa tersebut bertentangan 

dengan aturan yang telah ditetapkan karena tindakan hukumnya bersifat sangat 

pribadi dan memberikan kuasa secara penuh. Hal ini dapat dilihat bahwa, isi kuasa 

direksi yang bermasalah ialah pemberi kuasa memberikan segala urusan yang 

berhubungan dengan pekerjaan tersebut kepada pihak penerima kuasa untuk 

memiliki kuasa dan tanggung jawab penuh baik didalam maupun diluar 

lingkungan perseroan ataupun atas pengelolaan pekerjaan yang sedang maupun 

yang akan ditangani oleh perseroan; selain itu, menjalankan dengan sebaik-

baiknya roda perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.  

Sehingga hal yang telah dipaparkan diatas dianggap bertentangan 

ataupun bermasalah karena dari hasil wawancara dalam jurnal tersebut yang 

penulis simpulkan dijelaskan bahwa, tindakan hukum yang sifat dan asasnya tidak 

dapat diwakilkan, yakni tindakan hukum yang bersifat sangat pribadi yaitu 
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mengurus dan menjalankan kegiatan usaha perseroan merupakan kegiatan yang 

berprinsip privatif sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.
 50

 

  Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhatikan beberapa aturan 

yang telah ditetapkan untuk menjadikan dasar hukum mengenai pelimpahan kuasa 

direksi untuik mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa pelimpahan kuasa 

direksi harus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas. 

Terkait dengan pembahasan syarat pelimpahan kuasa, penulis melihat 

dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Terlebih dahulu dibahas bahwa 

pelimpahan kuasa itu sama halnya dengan perjanjian antara kedua belah pihak 

yaitu, pihak penerima kuasa dan pihak pemberi kuasa. Jika dikualifikasikan dalam 

perjanjian, maka terlebih dahulu kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. 

Pada Pasal 1320 KUH Perdata, dijelaskan bahwa ada 4 syarat yang harus 

diperhatikan dalam melakukan perjanjian, yaitu; Adanya kata sepakat, Kecakapan, 

Suatu hal tertentum dan Suatu sebab yang halal. 

Jika dijelaskan secara terperinci dan dikaitkan dengan pasal 1320 KUH 

Perdata, bahwa dalam melakukan pelimpahan kuasa itu harus memperhatikan 4 

syarat sahnya perjanjian, antara lain: 

1. Adanya Kata Sepakat.  
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Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 

kata sepakat merupakan sependapat atau setuju. Dimana disini penulis 

menyimpulkan bahwa, tentu saja ada 2 pihak yang terlibat didalamnya yang saling 

setuju untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hal ini, pelimpahan kuasa direksi 

dalam Perseroan terbatas. 

Dalam pelimpahan kuasa direksi, tentu saja pada pihak pertama ada 

pihak pemberi kuasa. Pihak pemberi kuasa disini merupakan anggota direksi 

dalam suatu perseroan terbatas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa 

seorang direksi dapat menunjuk satu orang karyawan atau orang lain untuk 

bertindak atas nama perseroan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam 

surat kuasa tersebut. 

Sedangkan pada pihak kedua, ada pihak penerima kuasa. Seseorang yang 

telah dianggap menjadi pihak kedua yaitu pihak penerima kuasa, maka ia wajib 

menyelesaikan atau melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya dari 

pihak yang memberikan kuasa selama pemberian kuasa tersebut tidak terhenti 

dalam hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang.
 51

 

Masing-masing kedua belah pihak yang telah mengucapkan kata sepakat 

tentu saja mempunyai tanggung jawab yang masing-masing harus ia perhatikan. 

Dengan adanya kata sepakat ini, maka terpenuhilah 1 syarat untuk melakukan 

pelimpahan kuasa direksi dalam artian tidak ada paksaan, penipuan ataupun 

kekhilafan dari kedua belah pihak yang terlibat. 
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2. Kecakapan para Pihak 

Secara yuridis kecakapan merupakan suatu pendukung hak dan 

kewajiban untuk menjadi subjek hukum atau kewenangan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum. Pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak subjektif sejak 

dalam kandungan sampai meninggal dunia hal ini ditegaskan dalam pasal 2 

KUHPerdata, tetapi tidak semua setiap subjek hukum mempunyai kewenangan 

dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
 52

 Berdasarkan konsep 

kecakapan ini yang menginspirasi legislatif dalam merumuskan berbagai undang-

undang, khususnya pasal-pasal yang merumuskan patokan dalam menentukan 

apakah seseorang di bawah umur atau sudah dewasa, sehingga rumusan undang-

undang terkait cakap hukum berbeda-beda.
 53

 

Konsepsi perbedaan batasan usia minimal kedewasaan di Indonesia tentu 

akan menimbulkan permasalahan tersendiri di setiap perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh subjek hukum, karena akan berpengaruh dengan boleh tidaknya 

seseorang melakukan perbuatan hukum.
54

 Berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

kecakapan hukum merupakan salah satu yang wajib dipenuhi setiap anak untuk 

sahnya perbuatan hukum, antara lain yaitu termasuk perjanjian dalam pemberian 

surat kuasa direksi.  
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Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa ada 

beberapa orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: 

- Orang yang belum dewasa; dengan berlakunya  Undang-Undang No 1 

tahun 1974 maka anak yang berusia 18 tahun sudah dianggap cakap 

hukum.  

- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Berdasarkan Pasal 433 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada di bawah 

pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki 

daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur 

keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.
 55

 

- Orang-orang yang perempuan dalam pernikahan; setelah diundangkannya 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam 

perkawinan dianggap cakap hukum.
 56

 

Bagi anak yang belum dewasa untuk menggunakan kewenangannya 

melakukan perbuatan hukum dapat melalui orang tua atau walinya, sedangkan 

bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili pengampu 

(curator).
 57

 Karena kecakapan hukum merupakan salah satu hal yang harus 

dipenuhi untuk melakukan perbuatan hukum, maka wakil dari seseorang yang 

dianggap belum cakap hukum itu harus diperhatikan.  
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Berdasarkan ketenatuan KUHPerdata, kecakapan hukum merupakan 

salah satu yang harus dipenuhi setiap anak untuk sahnya perbuatan hukum 

tersebut termasuk dalam hal perjanjian. Kecapakan yang telah dipaparkan diatas, 

sama halnya jika ingin melakukan perjanjian dengan sebuah Perseroan Terbatas. 

Kecakapan tersebut tidak terbatas pada individu saja, namun juga termasuk 

wewenang seseorang dalam perjanjian. Salah satu contoh jika melakukan 

perjanjian dengan Perseroan Terbatas, maka yang dapat menandatangani 

perjanjian tersebut ialah direksi perseroan terbatas sebagai pihak yang berwenang 

sesuai aturan anggaran dasar.  

3. Suatu hal Tertentu 

Suatu hal tertentu ini dapat dikatakan syarat objektif yang pertama yang 

harus diperhatikan dalam suatu perjanjian. Mengenai objek perjanjian dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang 

menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Objek dalam suatu 

perjanjian itu sendiri harus jelas, dan objek yang dimaksud bukan hanya berupa 

barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang telah ditentukan 

jenisnya. 

Setiap perjanjian, baik yang melahirkan perikatan untuk memberikan 

sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan tidak berbuat sesuatu, 

senantiasa haruslah jelas yang menjadi obyek perjanjiannya, yang selanjutnya 

akan menjadi obyek dalam perikatan yang lahir (baik secara bertimbal balik atau 
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tidak) diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
58

 Perjanjian apapun 

yang dibuat dengan maksud menciptakan persengkokolan sehingga terjadi 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah batal demi hukum karena 

bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian.
59

 Inilah salah satu contoh syarat 

objektif yang mengatakan kausa yang halal, dalam artian isi perjanjian yang 

dibuat tersebut harus tidak bertentangan dengan kesusilaan, ataupun ketertiban 

umum. 

Sama halnya dengan pemberian kuasa direksi. Dalam surat kuasa 

tersebut haruslah jelas perintah apa yang akan diberikan kepada pihak penerima 

kuasa yang akan bertindak sebagai wewenang direksi dalam perseroan terbatas.  

 

4. Suatu Sebab yang Halal 

Suatu sebab yang halal disini juga termasuk dari syarat objektif. Jika 

dilihat dari kata Halal, maka dapat disimpulkan bahwa tentu saja objek yang 

diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan 

terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di 

dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, 

                                                           
58

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 18 
59

 Marilang, Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli, Jurisprudentie, 06 no.1 

(2019), hlm.113 



50 

 

 
 

jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku.
60

 

Dengan  dipenuhinya  ke  empat  syarat yang telah dijelaskan tersebut,  

maka  suatu  perjanjian menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  

pihak  yang  membuatnya. Para pihak yang  berjanji  itu  harus  bermaksud  

supaya perjanjian  yang  mereka buat itu mengikat secara sah.
61

 Mengikat  secara  

sah  artinya  perjanjian  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi pihak-pihak yang 

diakui oleh hukum. 

Selain melihat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang Syarat Sah Perjanjian, syarat untuk melakukan pemberian kuasa juga 

dapat kita simpulkan dari Pasal 103 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini juga merupakan salah satu aturan hukum 

yang melandasi keabsahan seseorang direksi dalam melakukan tindakan 

pemberian kuasa kepada pihak lain. 

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan 

Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan 

melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam 

surat kuasa. 

Dari penjelasan pasal tersebut, syarat dari pemberian kuasa direksi dapat 

disimpulkan dan diurai menjadi: 

 Pemberian kuasa direksi harus diberikan secara tertulis. 
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 Kuasa direksi diberikan kepada seseorang yang menjadi bagian dari 

Perseroan tersebut. 

 Pemberian kuasa direksi melibatkan dua pihak yang saling sepakat. Dalam 

artian, tidak ada paksaan didalamnya. 

 Pemberian kuasa tersebut merupakan kepentingan dari Perseroan atau 

pihak penerima kuasa bertindak atas nama Perseroan. 

 Kuasa tersebut bersifat kuasa khusus yang artinya penerima kuasa 

melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan apa yang diuraikan 

dalam surat kuasa, dan tentunya tidak bertentangan dengan aturan undang-

undang atau kesusilaan. 

Selain melihat dari aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat untuk 

melimpahkan kuasa direksi dapat dilihat pada masing-masing Anggaran Dasar 

dari sebuah Perseroan Terbatas. Dalam hal ini penulis melihat dari Anggaran 

dasar yang ditetapkan oleh PT. Astra International Tbk dan PT. Elang Mahkota 

Teknologi Tbk. 

Penjelasan terkait pelimpahan kuasa direksi dari PT Astra International 

ditegaskan dalam Anggaran Dasar, Pasal 17 tentang Direksi. Penulis 

menyimpulkan dari beberapa ayat yang ditegaskan pada pasal 18 bahwa 

pelimpahan kuasa direksi dari PT Astra Intrernational Tbk tidak jauh berbeda 

dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.  
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Dalam anggaran dasarnya telah ditetapkan bahwa ada beberapa orang 

yang dianggap berhak serta berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi 

dalam hal mewakili perseroan. Dalam hal ini, jika seseorang direksi berhalangan, 

maka orang-orang yang disebutkan disinilah yang mewakili untuk bertindak atas 

nama Perseroan. Orang-orang tersebut ialah; 

- Presiden Direktur bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur; 

- Dua orang wakil presiden direktur bersama-sama; 

- Presiden direktur bersama-sama dengan seorang direktur; 

- Wakil presiden direktur bersama-sama dengan seorang direktur. 

Selain itu, ditegaskan Kembali bahwa untuk perbuatan tertentu, direksi 

berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan 

memberikan kekuasaan yang telah diatur dalam surat kuasa. Jadi kesimpulannya, 

pemberian kuasa direksi tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang, yakni diberikan secara tertulis dan bertindak untuk mewakili 

direksi atas perseroan terbatas sesesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam 

surat kuasa tersebut. 

Selain itu, penulis melihat dari Anggaran Dasar yang telah ditetapkan 

oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Dalam anggaran dasar tersebut dijelaskan 

bahwa direksi dalam perseroan tersebut paling sedikit terdiri dari 3 orang, dimana 

ada 1 orang yang menjadi direktur utama, 1 orang wakil direktur utama, dan satu 

orang direktur atau lebih. Sehingga dijelaskan pada pasal 16 ayat 6 dalam 

Anggaran Dasarnya bahwa yang berwenang apabila direktur utama berhalangan 
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ialah dua orang anggota yang lainnya untuk bertindak atas nama direksi mewakili 

perseroan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Ketika salah satunya berhalangan 

tanpa adanya pemberian surat kuasa, dua orang anggotanya sudah diberikan hak 

untuk bertindak mewakilinya sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar. 

Tentu saja semua aturan pelimpahan kuasa ataupun kewenangan untuk 

bertindak mewakili direksi yang telah diatur dalam masing-masing anggaran dasar 

sebuah perseoran itu sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang 

dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa, syarat untuk pelimpahan kuasa direksi 

ialah bersifat kuasa khusus yang diberikan secara tertulis kepada satu orang 

karwayan atau orang lain yang ditugaskan untuk mewakili direksi atas nama 

perseroan sesuai dengan isi kuasa yang telah ditetapkan.  
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B. Tanggung Jawab Kuasa Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas 

Membahas tentang tanggung jawab, seperti yang kita ketahui bahwa 

tanggung jawab itu merupakan suatu perwujudan agar munculnya rasa kesadaran 

akan kewajiban bagi setiap manusia untuk menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi akibat. Jika seseorang sadar akan tanggungjawabnya, maka rasa keadilan 

akan tumbuh di dalamnya. Karena, jika dikaitkan dengan tanggung jawab 

keadilan ini merupakan sikap dalam membela yang benar. 

Pelaksanaan suatu hak dan kewajiban hukum senantiasa menuntut 

adanya tanggung jawab hukum. Pelaksanaan setiap wewenang yang dibebankan 

dalam suatu jabatan selalu menuntut adanya tanggung jawab.
62

 Seperti halnya 

akan hak dan kewajiban, pembahasan mengenai keadilan akan menjadi 

pembahasan yang seolah-olah tidak pernah ada habisnya.
63

 Hukum harus 

dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan 

roh hukum.
 64

 

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu (Direksi) untuk 

melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya  sebaik mungkin sesuai 

dengan kemampuannya.
65

 Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya 

dengan sifat kolegialitas direksi perseroan.
66

 Secara umum, telah dijelaskan dalam 
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aturan perundang-undangan tanggung jawab direksi itu merupakan tanggung 

jawab penuh secara pribadi apabila ia melakukan kesalahan atau kelalaian yang 

dapat mengakibatkan kerugian terhadap perseroan. 

Hasbullah F. Sjawie dalam buku yang ia tulis menjelaskan bahwa, tugas 

dan tanggung jawab direksi sebagai organ ialah merupakan tanggung jawab 

sesama dan semua anggota direksi terhadap perseroan. Setiap Tindakan yang 

diambil salah satu anggota direksi akan mengikat anggota lainnya. 

Pertanggungjawaban direksi bersifat kolegial dan tanggung renteng. Tanggung 

jawab kolegial ialah tanggung jawab bersama antara anggota direksi sampai ke 

harta pribadi, apabila ia melakukakan penyalahgunaan wewenang yang dimana 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab secara 

kolegial ini sama dengan tanggung renteng yang merupakan tanggung jawab 

bersama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk 

menanggung pembayaran seluruh utang, tetapi dalam tanggung jawab kolegial 

lebih ditekankan pada tanggung jawab secara bersama-sama.
 67

 Dapat disimpulkan 

bahwa Pertanggung jawaban kolegial ini merupakan pertanggung jawaban yang 

mana dilakukan bersama-sama selaku Direksi. 

Aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas telah menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari 

tanggung jawab renteng apabila ia dapat membuktikan beberapa hal, yaitu: 

 Kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahannya; 
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 Ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan 

dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut; 

 Selanjutnya, ia bisa membuktikan kalua tidak mempunyai benturan 

kepentingan baik itu secara langsung mapun tidak langsung atas tindakan 

pengurusan yang mengakibatkan kerugian;  

 Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kuasa direksi hanya 

melakukan suatu perbuatan tertentu yang artinya tidak secara keseluruhan. 

Tindakan direksi ataupun seseorang yang bertindak sebagai kuasa direksi 

dianggap sah sepanjang sesuai dengan undang-undang ataupun anggaran dasar. 

Jadi, apabila ternyata seseorang penerima kuasa direksi melakukan tindakan diluar 

kuasa yang diberikan atau tidak melakukan tugasnya, kemudian ternyata 

perbuatan yang dia lakukan itu menyebabkan kerugian maka ia harus bertanggung 

jawab. 

Sebelum penerima kuasa dibebankan tanggung jawab maka juga harus 

memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum untuk mengetahui kelalaian atau 

kesalahan yang ia buat. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau 

tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain 

tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan 

terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya 
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tersebut dapat diminta suatu ganti rugi
.68

 Penulis menyimpulkan secara sederhana 

bahwa perbuatan melawan hukum ini dapat dikatakan suatu perbuatan yang secara 

nyata melanggar perbuatan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 

1365 KUHPerdata menyatakan: 

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. 

 

Ada beberapa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang penulis 

simpulkan melalui penjelasan yang ditulis oleh Prihati Yuniarlin dalam Jurnal 

Media Hukum, yaitu:
69

 

1.  Harus ada perbuatan; Maksud dari perbuatan ini artinya setiap tingkah 

laku yang dilakukan seseorang dalam hal ini penerima kuasa direksi 

berbuat atau tidak berbuat, baik itu yang bersifat positif maupun negative. 

2. Perbuatan itu harus melawan hukum; Penulis menyimpulkan bahwa 

perbuatan yang dimaksud harus melawan hukum itu ialah apabila 

perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah kesusilaan/aturan Undang-

Undang atau kewajiban hukum pelaku. Dalam hal ini terkait dengan 

pelimpahan kuasa direksi, artinya seorang penerima kuasa melakukan 

perbuatan ataupun tindakan hukum yang tidak sesuai dengan isi kuasa.  
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3. Ada kesalahan dari pihak pelaku; Menurut Munir Fuady, ada 3 unsur yang 

harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dianggap merupakan 

kesalahan dari pihak pelaku yang menyebabkan pelaku akan diminta 

pertanggungjawaban. Unsur tersebut yaitu, Adanya unsur kesengajaan; 

Ada unsur kelalaian; dan Tidak ada alasan pembenar/alasan pemaaf. 
70

 

4. Adanya kerugian bagi korban. 

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan 

kerugian; Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah 

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang 

lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian 

yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak penerima kuasa 

mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas maka untuk menetapkan 

tanggung jawabnya harus juga diperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian akibat dari perjanjian pemberian kuasa 

tersebut, maka bentuk pertanggung jawabannya sebagai berikut: 

a. Pertama, tanggung jawab tetaplah berada di pihak pemberi kuasa yaitu direksi 

dalam hal penerima kuasa (karyawan) menjalankan tugas-tugas dan 

pengurusannya sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di dalam Surat 

Kuasa tersebut.  
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 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 
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b. Kedua, pihak penerima Kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi apabila 

dia melakukan tindakan diluar apa yang telah ditetapkan dalam  kuasa tersebut 

atau bertindak diluar kewenangannya, atau karena ia lalai ataukah terlambat 

dalam melaksanakan isi kuasa tersebut sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Maka dari itu, pihak penerima kuasa harus menjalankan sesuai isi 

kuasa yang ditetapkan dalam artian tidak bisa melampui kewanangannya. 

c. Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab, apabila memang isi dari surat 

kuasa tersebut sesuai dengan kewenangan pemberi kuasa dan penerima kuasa 

juga tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaanya. Apabila pemberi kuasa 

telah membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahan dari 

kepengurusan Perseroan Terbatas. 

Melihat dari penjelasan diatas, untuk itu dapat di pahami bahwa surat 

kuasa tidak dapat lagi dapat dipandang sebelah mata hanya dokumen lembaran 

biasa, tetapi di balik itu banyak kandungan hukum sebab dan akibat yang sering 

kali dilupakannya. Sehingga dapat disimpulkan tanggung jawab dari penerima 

kuasa itu sendiri akan bertanggung jawab secara pribadi apabila ia terbukti 

melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa. 

Sehingga juga perlu diperhatikan terkait kesalahan yang dia lakukan sesuai 

dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, jika ia berbuat kesalahan dan 

menyebabkan kerugian terhadap perusahaan maka ia akan dibebankan tanggung 

jawab. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Syarat pelimpahan kuasa direksi yaitu; Secara umum dapat dilihat dalam 

aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang Syarat 

Sahnya perjanjian yaitu ada 2 Syarat Subjektif dan 2 Syarat Objektif. 

Sedangkan, secara khusus syarat dari pelimpahan kuasa direksi dapat 

dilihat pada masing-masing Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas dan 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

2. Tanggung jawab kuasa direksi dalam Perseroan Terbatas yaitu pihak 

penerima kuasa akan bertanggung secara pribadi apabila ia melakukan 

tindakan diluar yang telah ditetapkan dalam kuasa tersebut. Tetapi 

pemberian tanggung jawab tersebut juga harus memperhatikan unsur-

unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apabila ia telah melaksanakan 

perbuatan itu sesuai dengan isi kuasa yang telah ditetapkan maka tanggung 

jawab tetap berada di pihak pemberi kuasa. 
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B. Saran 

1. Terkait dengan aturan tentang pemberian kuasa direksi harusnya lebih 

diatur secara terperinci, baik itu syarat-syaratnya, tanggung jawab, hal 

yang harus diperhatikan dalam menjalankan kuasa direksi, dan lain 

sebagainya. Karena, dalam aturan perundang-undangan belum ada yang 

mengatur secara khusus dan terperinci. Sedangkan, aturan tersebut 

sangatlah penting melihat bahwa direksi jika berhalangan dalam 

menjalankan tugasnya tentu saja ia melimpahkan kepada karyawan 

melalui kuasa tersebut. Juga kepada pihak yang menerima kuasa 

disarankan untuk memenuhi syarat serta untuk bertindak secara itikad  

baik sesuai dengan  Batasan yang diberikan dalam isi kuasa tersebut. 

2. Aturan tanggung jawab kuasa direksi juga tidak ada yang membahas 

secara khusus sehingga penulis menyarankan apabila terja kesalahan kuasa 

direksi sebaiknya diperlukan adanya penemuan hukum oleh ahli hukum, 

baik akademisi, ataupun praktisi sebagai upaya penafsiran suatu undang-

undang dalam menetapkan tanggung jawab kuasa direksi. 

 



 

62 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku 

Andi Natsif, Fadli. Ketika Hukum Berbicara. Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP. 2018. 

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta: 

Indonesia Legal Center Publishing. 2002. 

Asikin, Zainal. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: K E N C A N A. 2016. 

Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011. 

Budiono, Herlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung: Citra Aditya 

Bakti. 2014.  

Damay, Deni. 501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & 

Koperasi. Yogyakarta: Araska. 2013. 

F Sjawie, Hasbullah. Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban 

Pidana Korupsi. Jakarta: K E N C A N A. 2017. 

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002. 

Harahap, M Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. 1986. 

H.S., Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: 

Sinar Grafika. 2003. 

J.P, Robert. Lebih Jauh tentang Kepailitan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 1998. 

Margono, Suyud. Badan Hukum Yayasan. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2015. 

Meliala, Djaja S. Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia. 2008. 



63 

 

 
 

Mulhadi. Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017. 

Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: 

Djambatan. 1981. 

Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan. MedPress Digital. 2012. 

Sadi Is, Muhammad. Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: K E N C A N A. 

2016. 

Sastrawidjaja, S Man. Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang. 

Bandung: Keni Media. 2012. 

Sasongko, Wahyu. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Universitas 

Lampung. 2011. 

Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Bandung: 

Nuansa Aulia. 2006. 

Simanjuntak, Cornelius. Organ Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. 

Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996. 

Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indoneisa. Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP. 2019. 

Syamsuddin, Rahman. Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 2014. 

Wicaksono, Frans Satriyo. Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa. 

Jakarta: Visimedia. 2009 

Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan 

Perseroan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003. 

 

 



64 

 

 
 

2. Jurnal 

Adjie, Habib. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Teori dan Praktik. Jurnal 

Hukum Bisnis. Vol.28 No.3 (2009). 

Bachtiar. Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat 

Wanprestasi Oleh Kepala Dinas. Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. (2018). 

Erlina. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terabtas. Jurnal Jurisprudentie. Vol. 

04 No.2 (2017). 

Erlina. Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU 

No.18/KPPU-I/2009). Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV). 

Vol.01 no.2 (2019). 

Gumanti, Retna. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal 

Pelangi Ilmu. Vol.05 No.01 (2012). 

Hapsah, Siti. Tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas dalam pelanggaran 

fiduciary duty. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.02 No.1 (2015). 

Istiqamah, Marilang, Nurhildawati. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha. Jurnal Alauddin Law 

Develompent (ALDEV), Vol.01 no.2 (2019). 

Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, 

Jurisprudentie, Vol.06 no.2 (2019). 

Marilang. Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. Jurnal Konstitusi. 

Vol.14 No.2 (2017). 

Marilang. Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli. Jurnal Jurisprudentie. 

Vol.06 No.1 (2017). 

Marilang.  Disepensasi Kawin Anak di Bawah Umur. Jurnal ALDEV. Vol.07 

No.1 (2018) 



65 

 

 
 

Sari, Novi Ratna. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-

Undangan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium. Vol.06 

No.2 (2017). 

Sinaga, Niru Anita. Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. 

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara 

Marsekal Suryadarma. Vol.08 No.2 (2018) 

St. Nurjannah. Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari 

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Jurisprudentie. Vol.04 no.1 (2017). 

Trilaksana, Komang Heryawan. Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan 

Terbatas yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan. Jurnal Ilmu 

Hukum. Vol.03 No.1 (2015). 

Umbas, Refly R. Aspek Hukum dalam Perjanjiqan Kerja Bersama (PKB) antara 

Karyawan dengan Perusahaan. Jurnal Lex Privatum. Vol.03 No.03 

(2014). 

Utamy, Pradipty. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbtas dan Notaris 

Terhadap Surat Kuasa Direksi tentang Pembangunan Infrastruktur 

Pemerintah. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.04 no.2 (2019). 

Yessica, Evalina.  Karakteristik  dan  Kaitan antara  Perbuatan  Melawan Hukum  

dan Wanprestasi. Jurnal Repertorium, Vol.1 No.2 (2014). 

 

3. Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.



 

66 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

   

selanjutnya pada tahun 2014-2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Makassar. Pada tahun 2017 penulis 

diterima menjadi mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum, 

UIN Alauddin Makassar.  

Dengan ras ambisi, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha 

penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini di masa 

Covid-19 pada tahun 2021. 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

terselesaikannya skripsi yang berjudul, “Analisis Tanggung Jawab Hukum 

Kuasa Direksi atas Pengelolaan Perseroan Terbatas”. 

 

 

 

Mahira Fikriyah Fadli, lahir pada tanggal 03 

November 1998. Penulis adalah anak dari pasangan Fadli 

Andi Natsif dan Rakhmi Bahari dan merupakan anak ke 

dua dari 2 bersaudara. Pendidikan penulis di mulai di 

Taman Kanak-Kanan IAIN ALAUDDIN MAKASSAR, 

kemudian melanjutkan pada tahun 2006-2012 di SDN 

Mangkura IV, pada tahun 2012-2014 ke jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 21, 


	1.pdf (p.1-16)
	BISMILLAH FIX - Mahira.pdf (p.17-82)

