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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Translite Arab-Latin 

Daftar huruf abasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 

 ا

 

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب

 

Ba B Be 

 ب

 

Ta T Te 

 ث

 

ṡa ṡ Es (dengan titik iatas) 

 ج

 

Jim J Je 

 ح

 

ḥa ḥ Ha (dengan itik 

dibawah) 

 خ

 

Kha Kh Ka dan ha 

 د

 

Dal D De 

 ذ

 

Zal Z Zet (dengan ttik 

diatas) 

 ر

 

Ra R Er 

 ز

 

Zai Z Zet 

 Sin S Es س



 

x 
 

 

 ش

 

Syin Sy Es dan ye 

 ص

 

Sad ṣ Es (dengan titik 

dibawah) 

 ض

 

Dad ḍ De (dengan titik 

dibawah) 

 ط

 

Ta ṭ Te (dengan titik 

dibawah) 

 ظ

 

Za ẓ Zet (dengan titik 

dibawah) 



 

xi 
 

 ع

 

‘ain ‘ Apostrof terbaik 

 غ

 

Gain G Ge 

 ف

 

Fa F Ef 

 ق

 

Qaf Q Qi 

 ك

 

Kaf K Ka 

 ل

 

Lam L El 

 م

 

Min M Em 

 ن

 

Nun N En 

 و

 

Wau W We 

 ه

 

Ha H Ha 

 ء

 

Hamzah ’ Apostrof 

 ى

 

Ya Y Ye 

 

Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari atas vokal 

tunggal atau monofton dan vokal atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 آ

Fathah A A 

 

 ا

Kasrah I I 

 Dammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٸ

 

fathah dan ya’ Ai a dan i 

 

 ٷ

Fathah dan 

wau 

Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كي ف

 haula :هو   ل

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif ... ا | ... ئ

atau yā’ 

Ā a dan garis di 

atas 
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 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di ي

atas 

 dammah dan و

wau 

Ū  U dengan 

garis di atas 

Contoh: 

 Mata :  م ت

 Rama : ر مى

 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuahtanda tasydīd ( ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (   ى )  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhanahu wa ta’ala 

Saw  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

Q.S…/…4 = QS al-Baqarah/2: 4 
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ABSTRAK 

 

Nama : Aulia Khaerunnisa 

Nim  : 10400118096 

Judul  : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR 

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM 

ONLINE (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 

Sulawesi Selatan) 

  

Skripsi ini adalah salah satu kajian ilmiah yang merumuskan judul kedalam 

bentuk pokok masalah yaitu : (1). Bagaimana Penyelesaian Hukum Jika Terjadi 

Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. (2). Bagaimana 

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Pinjaman Online di OJK 

Regional 6 Sulawesi Selatan  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode observasi dan wawancara 

dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan tujuan untuk 

mrndeskripsikan secara rinci terkait pokok-pokok masalah yang terdapat dalam judul 

penelitian, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah 

dianalisis sebagai hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penyelesaian hukum terhadap 

wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis fintech ini dapat dilakukan baik melalui 

pengadilan maupun diluar pengadilan, Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini 

biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata 

sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat, 

maka kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh 

jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk Perlindungan hukum bagi debitur 

pada perjanjian pinjam meminjam online terdapat dua yaitu perlindungan secara preventif 

dan represif. Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki 

sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan 

suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang 

diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian 

perbuatan yang konkrit, seperti pemblokiran aplikasi pinjaman online illegal yang 

melakukan pelanggaran data pribadi. Dan secara represif, perlindungan hukum secara 

represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. 

perlindungan hukum secara represif melakukan pembelaan hukum kepentingan 

masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan dipengadilan terhadap 

para pihak yang mengakibatkan kerugian. 

Pihak yang berwenang dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus segera 

membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman secara online melalui financial 

technology. Pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan financial technology 

terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) secara pasti, apakah wewenang tersebut sudah 

berada dibawah Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Wanprestasi, Pinjam meminjam online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran teknologi dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang sangat 

pesat. Teknologi masuk berbagai sistem kehidupan manusia mulai dari ekonomi, 

pendidikan, keamanan dan politik. Penerapan teknologi pada berbagai bidang 

tidak lain bertujuan untuk meningkatkan efesiensi terhadap usaha yang 

dikeluarkan manusia dengan tetap menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. Kemudahan dalam berbagai hal yang ditawarkan teknologi 

paling canggih dan terbaru. Jadi pemanfaatan teknolgi didukung seluas-luasnya 

semasih dalam rangka mensejahterakan masyarakat1. 

Cara pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi 

tersedia dua cara untuk melakukan pengajuan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi Informasi yakni, melalui website dan melalui aplikasi smartphone. 

Melalui website fintech, apabila produk pinjaman dari fintech berbentuk website 

maka debitur dapat mengunjungi website penyelenggara pinjaman untuk 

melakukan pinjaman uang melalui aplikasi lewat website tersebut. Cukup 

tinggalkan data pribadi pengguna yang dibutuhkan di formulir aplikasi. kemudian 

pihak bersangkutan akan menghubungi debitur untuk penyelesaian proses 

pinjaman. Sedangkan melalui aplikasi smartphone, jadi debitur harus 

mendownload aplikasi tersebut. Kemudian debitur dapat meng-register akun 

debitur, lalu tinggal mengisi formulir aplikasi dan meneruskan proses pinjaman 

berdasarkan instruksi yang tersedia2. 

 
1 Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, Perjanjian 

Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech), Jurnal konstuksi hukum, vol. 2, no. 2, 

mei 2021 h. 320 
2 Nyanda fatmawati octarina, artin dwi malasari, perlindungan hukum bagi pemberi 

pinjaman dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi, journal of 

islamic law, vol. 5, no. 2 (2021) 



2 
 

   

Hadirnya bank ataupun lembaga pinjaman non bank tidak selalu menjadi 

harapan bagi masyarakat dalam melakukan kredit, hal ini dikarenakan 

ketidakmudahan untuk mendapatkan pinjaman akibat syarat-syarat yang banyak 

serta langkah-langkah yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang lumayan 

lama. Dengan munculnya lembaga berbasis teknologi khususnya layanan P2P L 

(peer to peer lending) memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. 

sistem P2P Lending ini awalnya dikenalkan di inggris oleh perusahaan bernama 

zopa dan kemudian diikuti oleh Amerika. Masyarakat yang membutuhkan 

pinjaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dengan adanya layanan peer to 

peer lending (P2PL) bisa secara cepat diperoleh kredit tanpa ke bank. Di 

Indonesia, peraturan mengenai sistem pinjaman berbasis teknologi ini dimuat 

pada peraturan otoritas jasa keuangan No.77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi pada desember 20163. 

Peer To Peer Lending sendiri memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan 

seperti4:  

1. Kekurangan 

a. Suku bunga pinjaman peer to peer lending melonjak naik saat kelayakan 

kredit anda jauh. 

b. Jika anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, dimana jika Anda 

gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa 

meningkat lebih tinggi.  

c. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka 

waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. 

 
3 tika purnami, perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online berbasis peer to 

peer lending, e-journal ilmu hukum, vol.9, no. 12(2020) 
4 Semua Yang Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending) 

https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/ 
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d. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa terpenuhi 

secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan 

pinjaman dana akan terpenuhi. 

2. Kelebihan 

a. Bagi si peminjam, salah satu manfaat terbesar dari peer to peer lending adalah 

suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan 

oleh lembaga keuangan resmi, misalnya, bank. Sebaliknya, pinjaman pribadi 

mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keungan, itupun 

masih lebih rendah ketimbang tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari 

peer to peer lending memiliki suku bunga yang lebih rendah. 

b. Kelebihan lainnya adalah proses pengajuan pinjamannya tidak seformal ketika 

mengajukan pinjaman dilembaga keuangan seperti bank. Prosesnya pun jauh 

lebih cepat dan mudah. Selain itu, Anda tidak membutuhkan syarat-syarat 

berlebihan yang harus dipenuhi agar pinjaman Anda disetujui. 

c. Nantinya, jika Anda memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangan, 

Anda bisa menjelaskan alasan dibaliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi. 

Selain itu Anda juga bisa mengajukan pinjaman untuk tujuan atau pun alasan 

apapun selama ada orang yang akan menginvestasikan uangnya. 

d. Terakhir, peer to peer lending merupakan pinjaman uang tanpa agunan yang 

artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. 

Berdasarkan pasal 1320 Kitab KUHPerdata, Perjanjian akan sah jika 

memenuhi empat syarat sebagai dasar melakukan perjanjian, yaitu:  

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang tak terlarang. 
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Apabila masing-masing syarat dari empat syarat didalam Pasal 1320 KUH 

Perdata tidak dipenuhi maka sesuai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan 

konsekuensi yang ditimbulkan yaitu: pertama, Kesepakatan dan kecakapan yang 

adalah unsur subjektif karena berkaitan dengan pribadi orang yang membuat 

perjanjian. Apabila unsur subjektifnya tidak terpenuhi maka konsekuensinya 

perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, syarat objek tertentu dan causa yang halal 

adalah unsur objektif. Apabila unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi 

maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum5. 

Dalam Q.S Al Baqarah/2 :282 Allah SWT berfirman: 

يُّهَا  َ َٰٓأ بوُهُُۚ يَ  ى فَٱكۡتُ سَم ّٗ َٰٓ أجََلٖ مُّ ا تدَاَيَنتمُ بِديَۡنٍ إلَِى  ا  إِذَ ذِينَ ءَامَنوَُٰٓ  ٱلَّ

Terjemahannya 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”6. 

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari 

unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah 

menjadi terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian7. 

Peer to peer lending pada umumnya memberikan kemudahan kepada 

setiap pihak yang ingin meminjam dana atau modal usaha. akan tetapi dalam 

prakteknya tidak selalu menguntungkan kepada pihak yang ingin meminjam dana 

atau modal usaha. Dalam kontrak elektronik atau perjanjian elektronik yang 

seharusnya menguntungkan kedua belah pihak malah lebih condong kepada pihak 

yang lebih memiliki kuasa penuh dalam membuat kontraknya. Karena dalam 

pelaksanaan perjanjian peer to peer lending dibentuk secara baku oleh pihak 

 
5 Egi anggriawan, Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online, jurnal pemuliaan 

hukum, vol. 3, no.2 (2020), h. 67-68 
6 Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajwid Kode, (Bekasi:Cipta Bagus,2013), h. 48 
7 Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (ingkar 

janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah, e-journal uin-

suska, vol. XVII, no. 1 Juni 2017, h. 13 



5 
 

   

penyedia layanan peer to peer lending. oleh karena hal tersebut harapan yang 

diinginkan dalam layanan peer to peer lending tidak dapat terwujud sepenuhnya. 

Banyak kasus layanan peer to peer lending yang kerap merugikan 

konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian 

tersebut. Seperti banyak intimidasi, teror, dan pelanggaran hukum (pelecehan 

seksual, penyebaran data dan lain-lain).8 Tindakan pelanggaran tersebut adalah 

imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang piutangnya. Akan tetapi, 

perlu dipahami adapun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi 

(terlambat membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban 

(peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum 

pidana. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi 

Dalam Perjanjian Pinjaman Online? Agar pembahasan tidak meluas maka di 

batasi dengan sub pokok masalah di bawah ini: 

1. Bagaimana Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian 

Pinjam Meminjam Uang Secara Online? 

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian 

Pinjaman Online di OJK Regional 6 Sulawesi Selatan? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Rencana fokus penelitian ini berjudul perlindungan hukum debitur 

wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Maka dari itu penelitian ini 

 
8 OJK gagal paham sikapi masalah pinjaman online, https://bantuanhukum.or.id/ojk-

gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/  

https://bantuanhukum.or.id/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/
https://bantuanhukum.or.id/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/
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difokuskan pada penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian 

pinjam meminjam uang secara online, dan perlindungan hukum debitur 

wanprestasi dalam perjanjian online. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut, dapat di 

deskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan 

tentang Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Online.  

Supaya terhindar dari kesalahpahaman tentang judul dalam penelitian ini, 

maka penulis mencantumkan defenisi agar terciptanya kesepahaman antara 

penulis dan pembaca yakni sebagai berikut: 

a. Perlindungan 

Perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang 

dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibanya 

sebagai manusia. Bentuk perlindungan ini dapat berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur bagaimana seseorang menghormati orang lain, 

pemberdayaan maupun pengakuan terhadap status hukum korban (hak-hak pribadi 

korban) dan pemberian hak hukum kepada korban yaitu memberi kewajiban 

kepada orang lain untuk mengakui atau menghargai hak-hak korban sebagai 

bentuk perlindungan hukum. Perlindungan korban adalah suatu usaha yang 

melindungi korban untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya seimbang 

dan manusiawi berdasarkan hukum perlindungan ini mutlak diperlukan untuk 

mencegah adanya victimisasi yang menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik 

dan sosial seseorang9. 

b. Hukum 

 
9 Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik, 

Jurisprudentie, vol.2, no.2 desember 2016 
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Mengenai hukum dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan pandangan 

diantara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat 

dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun pengertian itu 

dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok. 

Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. misalnya, victor hugo yang 

mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian 

tersebut, Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah suatu moral tindakan yang 

wajib yang merupakan sesuatu yang benar.  

Kedua, Hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan 

masyarakat Defenisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan 

Salmond9 yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui 

dan diterapkan oleh negara didalam peradilan”10. 

Ketiga, hukum dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku 

dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai perangkat 

aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan 

menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan 

barang. 

Keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan (das sein) dalam kehidupan 

masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk 

hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku 

hukum masyarakat. 

c. Debitur 

 
10 Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie, vol. 

4, no.2 Desember 2017 
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Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank 

atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur 

pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan. 

d. Wanprestasi 

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau 

melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak 

sesuai dengan seharusnya. Jadi, debitur yang telah melakukan wanprestasi karena 

tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak 

sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum 

atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan 

istilah onrechtmatigedaa11. 

e. Perjanjian  

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk 

mengamodasikan kepentingsn-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat. 

Pada umumnya, suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk 

mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya, 

yaitu tertulis dan tidak tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan 

bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan 

berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian 

berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. 

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat 

perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja)12 dan perjanjian itu 

mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. 

 
11 Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan 

Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), vol. 3, 

no. 2 Agustus 2021 
12 Muh. Taufiq Amin, Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar, Jurisprudentie, vol.5, no. 1 Juni 2018 
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f. Pinjaman 

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau 

lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada 

debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur 

diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman berdamaan dengan bunga yang 

ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga 

beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika 

pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada 

kreditur13. 

g. Online 

Online adalah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia 

(komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-

online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain14, dengan karakteristik 

masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user 

memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada jaringan internet. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang dimaksud oleh penulis bertujuan untuk memberi 

pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online. 

Berdasarkan penelusuran tentang kajian pustaka yang didapatkan oleh skripsi 

terdahulu. Penulis menemukan beberapa skripsi yang hampir sama dengan judul 

penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan 

orang lain yang diijadikan sebagai tinjauan yaitu: 

Pertama, penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ratna Mutia Febrina 

mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Keabsahan Hukum 

 
13 Detail Istilah-Pinjaman, https://kamus.tokopedia.com/p/pinjaman/ ,  
14 Miftah Farid, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudentie, vol. 5, no. 1 Juni 

2018 

https://kamus.tokopedia.com/p/pinjaman/
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Kontrak Antara Kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman uang berbasis 

aplikasi stsu teknologi informasi (Fintech). Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan membahas pinjaman online. 

Sedangkan keduanya memiliki perbedaan dalam permasalahan yang diambil, 

dalam penelitian tersebut membahas perihal keabsahan perjanjian elektronik yang 

ada dalam pinjaman online. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh 

penulis, permasalahan yang akan dibahas adalah perlindungan hukum debitur 

wanprestasi dalam pinjaman online15. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Perlindungan 

Hukum Debitur Dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial 

Technology”. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis baik dari 

segi judul dan isi akan tetapi perbedaan yang akan nampak diantara keduanya 

adalah dalam hal permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi tersebut lebih 

membahas permasalahan hukum dalam pinjaman online secara luas beda halnya 

dengan penelitian penulis yang hanya meneliti permasalahan hukum yang lebih 

sempit yaitu wanprestasi dalam pinjaman online16. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Alfhica Rezita Sari mahasiswa 

Universitas Islam Yogyakarta dengan judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi 

Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Bebasis Peer to 

Peer Lending di Indonesia”. Penelitian ini memiliki perbedaan yang sudah 

nampak jelas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian 

tersebut pembahasannya adalah pihak pemberi pinjaman beda halnya dengan 

 
15 Ratna Mutia Febrina, “Keabsahan Hukum Kontrak Antara Kreditur dan Debitur dalam 

Layanan Pinjaman Uang bebasis Aplikasi atau Teknologi Informasi (Fintech)” (Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2018) 
16 Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjaman Uang 

Berbasis Financial Technology” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2019) 
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penelitian penulis yang memilih debitur sebagai subjek pembahasannya, 

meskipun keduanya sama-sama membahas terkait pinjaman online17. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari  permasalahan yang berkaitan dengan pinjaman online, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman 

Meminjam Online. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi 

dalam Perjanjian Pinjaman Meminjam Online. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan membrikan dedikasi bagi pengembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum perdata. 

b. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan 

aparat penegak hukum lainnya mengenai layanan peer to peer lending berupa 

perjanjian pinjaman secara online sebagai implementasi perkembangan teknologi. 

 
17Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Bebasis Peer to Peer Lending di Indonesia:, (Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2018). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Defenisi Makna pada Pasal 1313 BW memberikan rumusan penyusunan 

kontrak atau perjanjian adalah tindakan mengikatkan dirinya kepada orang lain 

Makna pada Pasal 1313 BW memberikan rumusan penyusunan kontrak 

atau perjanjian adalah tindakan mengikatkan dirinya kepada orang lain. Subekti1 

mendefenisikan perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang berjanji kepada 

orang lain atau satu sama lain bahwa berjanji untuk melakukan sesuatu.  

Selanjutnya menurut Setiawan2, Bahwasanya rumusan pada Pasal 1313 

BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkapnya dikarenakan hanya 

menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan 

agar kiranya perlu diadakan perbaikan mengenai defenisi pada Pasal 1313 

tersebut, Setiawan merumuskan menjadi 3 poin yaitu: 

a. Perbuatan harus di defenisikan sebagai perbuatan hukum, perbuatan yang 

menimbulkan akibat hukum 

b. Tambahan kalimat “atau saling mengikatkan dirinya”  

c. Akhirnya perumusan menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling megikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. 

Beberapa sarjana mengajukan pendapat mengenai kelemahan-kelamahan 

dari pasal ini, diantaranya, Abdulkadir Muhammad memberikan tanggapannya 

sebagai berikut:  

 
1 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1. 
2 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), h. 49. 
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1) Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. 

Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi 

“perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela 

(zaakwaarneming), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang 

terjadi tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: 

perjanjian adalah “persetujuan”.  

2) Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dipahami dari unsur definisi kata kerja 

“mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua 

belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan 

diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan 

puhak yang lain juga mengikatkan diri pada pada pihak yang satu. Jadi, 

ada persetujuan antara dua pihak. 

3) Tanpa menyatakan tujuan, dalm rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan 

tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak 

mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin 

dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang yang 

dapat mengakibatkan perjanjian batal3. 

Terlepas dari pendefenisian dari Pasal 1313 BW, Perjanjian atau kontrak 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai berbagai 

kepentingan dalam rangka mewujudkan kehidupan sosialnya, tanpa memandang 

ukurannya. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau 

kontrak dilakukan oleh semua orang, baik formal maupun informal, baik dalam 

bentuk lisan maupun tertulis hal ini akan melahirkan hak dan kewajiban dari 

 
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 

h. 289. 
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setiap manusia yang terlibat dari perjanjian yang telah dibuatnya. Perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum yang muncul untuk memenuhi keperluan-

keperluan tertentu dari masyarakat4. Hukum telah mengatur dan memberikan 

wadah bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Adanya hak dan 

kewajiban yang keberlangsungannya dijamin oleh hukum tidak terlahir begitu 

saja.  

Namun karena adanya perikatan yang melahirkan suatu perjanjian 

sehingga muncul hubungan hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak 

yang terikat dengan perjanjian itu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang 

mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban yang berkaitan satu 

sama lain5. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah 

satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat 

menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat 

satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu 

sama lain. Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban 

secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari 

pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. 

Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang 

berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan 

disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan 

hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau 

undang-undang. Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena 

 
4 Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah”. El-Iqtishady, 

no. 1 (Juni 2001): h. 111. 
5 Johannes Ibrahim, Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum 

Perjanjian. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 22. 



15 
 

   

hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-

pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan 

maupun karena undang-undang6. 

Hukum dapat juga diartikan sebagai kenyataan (das sein) dalam kehidupan 

masyarakat.  Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk 

hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku 

hukum   masyarakat.   Perilaku   hukum   terdiri   dari   perilaku   melangar   

hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati aturan-aturan hukum7. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III 

KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada 

para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta, macam perjanjian) untuk 

membuat perjanjian namun perlu diperhatikan terkait isi perjanjian tersebut yang 

tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Djumadi, 

perjanjian adalah sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, 

atau diamana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.8. 

Kata “kontrak” atau “perjanjian” dalam aturan hukum nasional memiliki arti yang 

sama, sama halnya dengan Belanda tidak ada pembedaan antara “contract” serta 

“overeenkomst”. Kontrak tidak lain adalah perjanjian dalam bentuk tertulis, 

sebaliknya perjanjian adalah kontrak dalam bentuk lisan9. Dengan demikian 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak yang kompeten  

 
6 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata 

Suatu Pengantar (Jakarta: Gitama Jaya Cet. 1, 2005), h. 129. 
7 Safriani, Andi, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekauasaan” Jurisprudentie, no. 

2 (Desember 2017): h. 41. 
8 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 2 
9 Marilang, “Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”. h. 142. 
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b. Pokok yang telah disetujui,  

c. Pertimbangan terhadap hukum 

d. Perjanjian timbal-balik 

e. Serta hak dan kewajiban yang timbal balik 

Defenisi Kontrak atau perjanjian yang di kritisi menurut para pakar-pakar 

hukum, melengkapi kekurangan pada Pasal 1313 BW, Sehingga pengertian utuh 

tentang kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau 

lebih diikat atau terikat kepada satu orang atau lebih.10 

2. Asas Perjanjian 

Asas-asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi 

lahirnyaperaturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa undang-undang pada 

akhirnya dapat ditelusuri kembali ke prinsip-prinsip ini. Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa asas atau dasar hukum bukanlah kaidah 

hukum yang konkrit melainkan gagasan dasar yang bersifat umum, atau sebagai 

latar belakang suatu peraturan tertentu di dalam atau di luar sistem hukum. Asas 

hukum yang dituangkan dalam sebuah bentuk hukum yang konkrit sebagai 

contoh “kebebasan berkontrak” yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata11. 

a. Asas Konsensualitas 

Dalam sebuah perjanjian, hal yang harus di perlihatkan yaitu bahwa kita 

berpegang pada asas konsensualitas, sebagai syarat terciptanya kepastian 

 
10 Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. 

(Jakarta: Kencana, 2010) h. 17 
11 Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 ayat (1) berbunyi “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 
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hukum12. Asas Konsensualitas mempunyai arti untuk menciptakan perjanjian 

cukup hanya dengan dicapai kata sepakat mengenai hal-hal okok dari perjanjian, 

dengan kata lain perjanjian itu efektif jika unsur-unsur pokoknya telah disepakati 

dan tidak diperlukan suatu formalitas13. 

 

b. Asas Kekuatan Mengikat 

Dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum kontrak atau asas mengikat. 

Semua kontrak hukum berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Kemudian prinsip kekuatan terdapat pada Pasal 1339 KUH Perdata 

Suatu pejanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 

di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 

Pada Ilmu Hukum sebenarnya tidak menjelaskan apapun kecuali bahwa 

kontrak mengikat karena ada janji atau kewajiban, yang sama halnya dengan 

undang-undang. Tanpa kepercayaan pada kinerja kemampuan yang terkandung 

dalam kontrak, seluruh sistem pertukaran dalam masyarakat runtuh. Komitmen 

terhadap kata yang terucap itu sendiri bersifat mengikat, karena berpegang pada 

kata yang terucap merupakan tuntutan akal sehat. 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

Kepentingan umum masyarakat menuntut dan menetapkan pula 

pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Adanya kebebasan 

untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa kita ingin melakukan 

 
12 Subekti. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992). 

h. 5 
13 Subekti. Hukum Perjanjian. h. 6 
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kontrak. Pada prinsip kebebasan melakukan kontrak disebut sebagai bagian dari 

hak asasi manusia.  

Kebebasan melakukan kontrak ini merupakan hal yang penting karena 

memberikan kebebasan dan kesempatan setiap orang atau individu untuk 

membuat perjanjian dalam arti yang luas, tanpa ada intervensi dari pihak luar. 

Dengan kata lain hukum atau negara tidak dapat campur tangan terhadap isi 

perjanjian yang dibuat para pihak. Subekti berpendapat Asas kebebasan 

berkontrak berarti para pihak dapat membuat isi kontrak apa pun selama tidak 

melangar aturan yang berlaku (undang-undang), ketertiban umum, dan nilai sopan 

santun14. 

 

d. Asas Mengikat Undang-undang 

Arti harafiah dari pacta sunt servanda bahwa kontrak itu mengikat secara 

hukum. Dapat juga diartikan sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sah dan 

tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti oleh para pihak15. 

Pemenuhan perjanjian ini tidak boleh merugikan pihak lawan maupun 

pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian tersebut16. Sedangkan menurut 

Herlien Budiono, menjelaskan bahwa asas mengikat ini merupakan ketentuan 

dasar bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum, oleh 

karena itu para pihak dengan sadar terikat untuk melaksanakan kesepakatan 

kontraktual. Termasuk juga pada pemenuhan prestasi pada akhirnya dapat 

dipaksakan. 

e. Asas Kepribadian 

 
14 Subekti. Hukum Perjanjian. h. 15. 
15 Munir Fuady. Teori-teori Besar dalam Hukum. (Jakarta: Kencana, 2013). h. 210. 
16 Munir Fuady. Teori-teori Besar dalam Hukum, h. 211 
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Pasal 1315 KUH Perdata menerangkan bahwa seseorang tidak bisa 

mengikatkan atas nama orang lain, selain untuk dirinya. Seorang dalam membuat 

sebuah perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, baik dalam hal 

menanggung kewajiban serta memperoleh hak dari perjanjian. Hanya para pihak 

saja yang dapat menanggung serta menikmati hasil dari perjanjian. Menurut 

subekti orang lain dalam arti pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan 

perjanjian17. 

Namun asas ini dapat dikesampingkan para pihak, Jika seorang akan 

mengikatkan orang lain harus ada kuasa yang diberikan pada orang tersebut. 

Setelah mendapatkan kuasa baru orang tersebut dapat bertindak untuk dan atas 

nama orang menguaskan kepadanya. 

f. Asas Iktikad Baik 

Asas ini tertera pula dalam Pasal 1338 alinea ke-3 KUH Perdata, bahwa 

perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pengertian iktikad 

baik tidak ditemukan dalam KUH Perdata, namun pengertian Iktikad baik dapat 

ditemukan dalam berbagai sumber diluar KUH Perdata. Sebagaimana dalam Pasal 

1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikadbaik.  Itikad baik pada waktu membuat   suatu   perjanjian   berarti   

kejujuran, maka   itikad   baik   dalam   tahap pelaksanaan yaitu, perjanjian adalah 

kepatutan yaitu suatu penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam hal 

melaksanakan apa yang diperjanjikan. Sehingga dapat memberi kepastian hukum 

mengenai isip erjanjian yang tidak selalu dinyatakan dengan jelas. Dengan  

 
17 Subekti. Hukum Perjanjian, h. 29. 
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demikian,  itikad  baik  (niat  yang  tulus disertai dengan kejujuran) dan kepatuhan 

merupakan hal yang amat penting dalam melaksanakan  perjanjian18. 

Pengertian iktikad baik menurut subekti merujuk pada kejujuran atau 

sesuatu yang bersih. Maksud jujur atau bersih disini merujuk pada perjanjian 

harus mengindahkan norma-norma kepatutan. Pelaksanaan perjanjian harus 

berjalan sesuai dengan jalur yang benar19. 

Sejalan dengan pengertian menurt doktrin, pengertian iktikad baik dalam 

kamus besar bahasa Indonesia versi daring (online) dapat diartikan sebagai dua 

makna. Pertama dapat diartikan sebagai suau kepercayaan yang baik, keyakinan 

yang teguh mengenai sesuatu yang baik. Kedua maksd yag baik atau kemauan 

yang baik. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan 

pertama ditujukan kepada untuk penerima prestasi, penerima prestasi atau disebut 

sebagai debitur, wajib beriktikad baik dengan cara mempercayai, sedangkan 

penjelasan kedua lebih ditujukan kepada kreditur untuk melaksanakan isi 

perjanjian. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pada Pasal 1320. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara 

penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa 

syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur: 20  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 
18 Sinilele, Ashar, “Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli 

Tanah”. Jurisprudentie, no. 2 (Desember 2017): h. 77 
19 Subekti. Hukum Perjanjian, h. 41. 
20 Sitti Nurjannah, “Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen’, 

Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.1 (2016): 119-125 
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Kesepakatan kehendak dalam hal ini dimaksudkan agar suatu kontrak 

dianggap sah oleh hukum, maka kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat 

tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima 

teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu 

unsurunsur sebagai berikut: 

1) Paksaan (dwaang, duress) 

2) Penipuan (bedrog, fraud) 

3) Kesilapan (dwaling, mistake) 

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat 

tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 

penipuan. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

Syarat kecakapan yang dimaksud adalah bahwa pihak yang melakukan 

kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak 

tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang 

menentukan bahwa ia tidak cakap. Ini kemudian dijelaskan batasan umur 

mengenai cakap hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menjelaskan batasan usia cakap seseorang yakni berumur 18 

Tahun atau telah menikah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 

47. Sebelumnya usia cakap dewasa dalam KUHPerdata adalah 21 tahun, dan saat 

ini sudah tidak berlaku lagi karena diatur dalam perundang-undangan yang baru 

yaitu UU No.1/197421. 

c. Suatu hal tertentu; 

 
21 Istiqamah, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h.41. 
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Dengan syarat suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah 

berkenaan dengan hal tertentu. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 

1332 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan Pasal 

1333 KUHPerdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai 

sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” Hal tersebut 

menunjukkan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu,asal 

saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang 

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alas an yang sesuai hukum 

yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh 

UndangUndang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum. Para 

ahli hukum telah sepakat bahwa yang dijadikan syarat umum yang sifatnya 

mendasar terhadap sahnya. 

Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh marilang mengenai syarat sah 

perjanjian ini. Menurut Marilang: 

“Apa rasionya sehingga hanya syarat yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang atau hukum yang diakui sebagai syarat untuk sahnya perjanjian? 

Pertama, karena hanya syarat yang sah mendapat jaminan dari hukum untuk 

dilaksanakan baik secara sukarela maupun melalui eksekusi setelah 

mendapat putusan dari pengadilan. Kedua, karena jika patokan umumnya 

tidak ditentukan oleh Undang-Undang atau Hukum, maka bisa saja ada 

pihak-pihak tertentu mengadakan perjanjian dengan menentukan syarat 

sesuai kehendak bebas dari pihak tersebut, sekaligus bisa juga salah satu 

posisi pihak lainnya yang lemah. Ketiga, syarat umum yang ditentukan oleh 

undang-undang atau hukum menjadi alat kontrol terhadap semua syarat 

perjanjian yang disepakati oleh mereka yang mengadakannya Keempat, 

untuk menjamin terjadinya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan yang 

ingin dicapai oleh hukum”22. 

 
22 Marilang, Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 186 
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4. Unsur-Unsur Perjanjian  

Dalam hukum perjanjian banyak para ahli membedakan perjanjian 

menjadi perjanjian bernama dan tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian 

bernama adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Bab V 

sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian yang tidak bernama adalah yang tidak 

diatur dalam KUHPerdata atau biasa disebut perjanjian khusus. 

Untuk lebih jelasnya dari tiga pengelompokan tersebut, berikut 

perincianya: 

a. Essentialia 

Bagian essentialia merupakan bagian yang wajib dalam sebuah perjanjian. 

Jika bagian ini tidak termasuk dalam perjanjian, itu bukanlah perjanjian yang 

dimaksudkan oleh para pihak melainkan perjanjian lain. Dalam hal ini yang 

merupakan bagian essentialia adalah kata sepakat yang harus ada, harga jual beli 

dalam perjanjian jual beli, artinya tanpa adanya kesepakatan mengenai harga  

barang maka bukanlah perjanjian jual beli, melainkan perjanjian lain yang 

berbeda. Ada dua hal yang dianggap yaitu, kata sepakat, dan hal tertentu, 

keduanya menentukan terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian23. Pelaksanaan 

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari 

perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut24. 

b. Naturalia 

Bagian ini merupakan bagian yang memiliki sifat bawaan (natuur) dari 

perjanjian, jadi secara tidak langsung melekat pada perjanjian tanpa adanya 

keharusan hal tersebut di tersirat dalam kesepakatan. Bagian naturalia pada 

 
23 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, h. 68 
24 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 91 
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hakikatnya bersifat mengatur yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan 

untuk masing-masing perjanjian. Ini berarti, para pihak memiliki kebebasan untuk 

mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan ini tidak bersifat memaksa, bebas 

untuk menyimpanginya. Sebaliknya jika para pihak tidak mengaturnya sendiri. di 

dalam perjanjian, ketentuan prundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan 

berlaku25. 

c. Accidentalia 

Accidentalia merupakan klausul yang disepakati secara individual, atau 

ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara rinci oleh para pihak. Unsur ini 

mencakup misalnya jenis perjanjian apa yang disepakati secara eksplisit oleh para 

pihak, seperti termin, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan 

barang. 

5. Jenis-Jenis Perjanjian 

Para ahli dibidang perjanjian tidak ada kesatuan pandangan tentang 

pembagian perjanjian. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, 

namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. 

a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya 

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan 

perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. adapun macam-

macam jenisnya, yaitu; 

1) perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya 

perkawinan. 

 
25 Daryl John, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeur) Menurut Pasal 1244 dan 

Pasal 1245 KUH Perdata”, Lex Privatum, no. 4 (Februari 2016): h. 175. 
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2) perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan 

dengan peralihan hak milik. 

3) perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. 

4) perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan 

bewijsovereenkomst. 

5) perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan 

publieck rechtelijke overeenkomst. 

b. Perjanjian menurut namanya 

Penggolongan ini berdasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam 

Pasal 1319 KUHPerdata hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut 

namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak 

bernama). Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal dalam 

KUHPerdata. Yang termasuk perjanjian nominaat  adalah jual beli, tukar-

menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam 

pakai, pemberian kuasa, pinjam meminjam, penanggung utang, pemberi kuasa, 

perdamaian, dan lain-lain. 

Sedangkan perjannian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian innominaat 

adalah leasing, beli sewa, perjanjian rahim, join venture, keagenan, dan lain-lain. 

c. Perjanjian menurut bentuknya 

Didalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk 

perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum pada 

KUHPerdata maka perjanjian menurut bentuknya daoat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 

1320 KUHPerdata). 
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Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tulisan. Hal ini apat kita lihat dalam perjanjian hibah yang haarus 

dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KHUPerdata). Perjanjian ini dibagi 

menjadi dua macam, yaitu dalam dibawah tangan dan akta notaris. Disamping itu, 

dikenal juga pembagian menurut bentuk lainnya, yaitu perjanjian standar yang 

merupakan perjanjian yang telah terjadi. 

d. Perjanjian berdasarkan sifatnya 

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang 

ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian mneurut sifatnya dibagi 

menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst) dan 

perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang 

ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal ddemikian untuk 

memenuhi perikatan, contoh perjanjian ini adalah pembebanan jaminan dan 

penyerahan hak milik. sedangkan perjanjian obligator merupakn perjanjian yang 

menimbulkan kewajiban dari para pihak. 

Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian 

pokok dan perjanjian accesoir. perjanjian pokok merupakan perjanjian yang 

utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun 

kepada lembaga perbankan. sedangkan perjanjian accesoir adalah perjanjian 

tambahan seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia. 

e. Perjanjian dari aspek larangannya 

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan 

penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk 
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membuat perjanjian yang beratentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum26.  

6. Berakhirnya Perjanjian 

Pada umumnya dimasyarakat perjanjian akan berakhir apabila para pihak 

dalam perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung dalam 

perjanjian tersebut. Adapun beberapa hal yang bisa membuat berakhinya sebuah 

perjanjian: 

a. Perjanjian ditentukan oleh para pihak yang terlibat, sebagai contoh perjanjian 

yang berlaku pada waktu tertentu. 

b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian tersebut, 

contohnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa 

para ahli dapat mengadakan suatu perjanjian untuk selama waktu tertentu 

melakukan pemecahan warisan. tetapi Pasal 1066 ayat (4) KUHP memiliki 

batas waktu yang berlaku hanya lima tahun. 

c. Para pihak menentukan bahwa dengan terjadinya suatu kejadian tertentu maka 

perjanjian akan berakhir misalnya salah satu pihak meinggal dunia maka 

perjanjian dapat menjadi hapus. 

d. Pernyataan penghentian perjanjian (opzagging) dapat dilakukam oleh kedua 

belah pihak atau salah satu pihak dan hanya ada pada perjanjian yang sifatnya 

sementara seperti perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerja. 

e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim. 

f. Tujuan perjanjian telah tercapai dengan persetujuan para pihak 

(herrooeping)27. 

 
26 R Juli Moertiono Sh,M.Kn, Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa 

Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. Asianfast Marine Industries, jurnal 

hukum kaidah, vol. 18, no 3 

27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra A Bardin Ctk, Keenam, 

1999), h. 69 
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Pada Pasal 1381 KUHPerdata mengatur hal yang mengakibatkan 

berakhirnya perjanjian, yaitu: 

a. Sebab pembayaran 

b. Sebab penawaran pembayaran dan penyimpanan atau penitipan 

c. Sebab pembaruan utang 

d. Sebab perjumpaan utang 

e. Sebab percampuran utang 

f. Sebab pembebasan utang 

g. Sebab musnahnya barang yang teutang 

h. Sebab pembatalan dan kebatalan perikatan 

i. Sebab berlakunya suatu syarat batal 

j. Sebab lewatnya waktu. 

7. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam 

Perjanjian pinjam meminjam menurut Bab XIII  KUHPerdata mempunyai 

sifat riil. Hal ini disimpulkan bahwa kata-kata Pasal 1754 KUHPerdata yang 

berbunyi “Pinjam meminjam adalah Kesepakatan dengan mana pihak yang satu 

memberikan suatu barang tertentu ke pihak yang lainnya yang dimana syaratnya 

bahwa pihak yang meminjam barang akan mengembalikan barang tersebut seperti 

keadaan yang sama. Secara umum perjanjian pinjam meminjam identik dengan 

perjanjian kredit. Pengertian pada Pasal 1754 KUH Perdata, orang yang menerima 

pinjaman menjadi pemilik mutlak atas barang pinjaman tersebut. Oleh sebab itu, 

apabila barang itu musnah maka yang akan bertanggung jawab ialah peminjam itu 

sendiri. 

Pada pasal 1764 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa dalam hal debitur 

tidak mampu  memenuhi kewajibannya itu mengembalikan barang yang tidak 

sama jenis dan kualitasnya maka si peminjam diperbolehkan membayar seharga 

barang yang dipinjamnya. Pasal ini selain mengatur masalah resiko, juga 
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mengatur tentang kesulitan yang dihadapi oleh debitur untuk memenuhi 

kewajibannya mengembalikan barang, dalam hal debitur yang kesusahan 

mengembalikan barang karena overmatch, maka si peminjam diperbolehkan 

untuk menggantu harga barang. Si peminjam tidak diharuskan mengembalikan 

barang yang sejenis dan keadaan yang sama sehingga si peminjam dapat terhindar 

dari kemutlakkan mengembalikkan barang yang sejenis dan kualitas yang sama. 

Jika dilihat perjanjian pinjam meminjam diatas dapat disimpulkan, yaitu:  

a. Resiko yang terjadi pada perjanjian ini ada di peminjam itu sendiri 

b. Adanya pemindahan hak  

c. Diperbolehkan mengadakan pemungutan hasil terhadap pinjam mengganti. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka adanya suatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih yang mana satunya berperan sebagai debitur dan pihak yang 

lainnya berperan sebagai kreditur. Adapun perjanjian tersebut dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.  

Dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak penerima pinjaman 

(debitur) akan mengganti objek yang dipinjamnya tersebut. Mengenai waktu 

pengembalian pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak dengan jumlah yang tertentu sesuai dengan objek yang dipinjam yang dapat 

berupa barang atau dalam bentuk uang. 

Pada Pasal 1740-1762 KUHPerdata mengatur mengenai perihal pinjam 

meminjam yang dimana pasal 1740 sampai 1753 mengatur mengenai Pinjam 

Pakai sedangkan Pasal 1754 sampai 1762 mengatur menganai Pinjam Habis. 

mengenai objek yang dipakai dalam pinjam habis adalah barang yang habis dalam 

pemakaiannya, contohnya minyak, uang dan lain sebagainya. sedangkan objek 

dari pinjam pakai adalah barang yang tidak akan habis dalam pemakaiannya, 

contohnya baju, celana dan lain sebagainya. 
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8. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam 

Dalam Kitab Undang-undang Acara Perdata menjelaskan tentang objek 

perjanjian pinjam meminjam yang mana diatur dalam Pasal 1754 yang 

menyebutkan bahwa objek perjanjian pinjam meminjam adalah barang yang habis 

karena pemakaian atau barang yang bisa diganti dengan jenis dan keadaan yang 

sama, sehingga da bebrapa objek perjanjian pinjam meminjam yang tidak dapat 

dijadikan objek, yaitu: 

a. Barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak habis karena 

pemakaian 

b. Barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas yang 

sama. 

9. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

Hak si peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yairtu berhak atas 

barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta bebas menggunakan barang 

tersebut menurut kemauannya. Adapun kewajiban dari peminjma tersebut ialah 

mengembalikan uang atau barang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang 

telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik atau kontrak Pinjaman 

Meminjam Online 

1. Pengertian Kontrak Elektronik 

Menurut Edmon Makarim defenisi kontrak elektronik adalah “Perikatan 

atau hubungan Hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan 

jaringan (networking) dari sistem informasi berdasarkan komputer dengan sistem 

komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang 

selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet”28. 

 
28  Edmon Makarim, Komplikasi Hukum Telematika,(Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 

2003), h 210. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya kontrak juga bergantung pada 

sistem elektronik itu sendiri, artinya kontrak elektornik dapat dikatakan sah 

apabila dapat menjamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu 

dapat dipercaya. 

Adapun lima syarat sahnya perjanjian elektronik/kontrak elektronik, yaitu: 

a. Penerimaan Penawaran (acceotance) 

Penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi yang 

disampaikan lewat e-mail ataupun dengan menggunakan media komunikasi 

lainnya. Penerimaan penawaran juga dapat melahirkan suatu kontrak. 

b. Persyaratan tertulis dan Tanda Tangan 

Beberapa Negara telah mengatur kontrak yang dapat dibentuk melalui 

pertukaran komunikasi via internet. ada beberapa yuridiksi yang mensyaratkan 

bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah tertulis dan ditanda tangani. Jika 

kedua persyaratan ini terpenuhi maka konsumen harus memiliki print out 

dokumen kontrak, menandatangani dokumen kontrak dan mengirim salinan 

dokumen persetujuan. 

c. Kecakapan dalam melakukan transaksi 

Salah satu syarat penting bagi pembentukan kontrak elektronik adalah 

kedua belah pihak telah cakap hukum untuk melakukan kontrak dalam suatu 

transaksi tertentu. 

d. Penawaran (Offer)  

Penawaran adalah pernyataan salah satu pihak, yakni offerror untuk masuk 

dalam suatu ikatan kontrak. Pengelompokan komunikasi yang disampaikan oleh 
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salah satu pihak sebagai penawaran dapat berpengaruh pada penentuan pihak yang 

harus menanggung risiko tertentu29. 

e. Konsiderasi 

Suatu kontrak tidak akan dianggap memiliki kekuatan mengikat jika tidak 

terdapat elemen prestasi didalamnya, maka dari itu salah satu pembentukan 

kontrak elektronik adalah adanya prestasi30. 

2. Perjanjian Elektronik Pinjam Meminjam Online 

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan 

suatu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki ke 

khususan sendiri karena objeknya berada pada dunia maya. Dan adapun dasar 

hukumnya daitur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi 

dan dilindungi oleh Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tenang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.  

Lebih mendalam lagi aturan mengenai kontrak elektronik (e-contract) 

diatur dalam Pasal 47 dan 48 PP PTSE. Adapun syarat sahnya kontrak elektronik 

hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

a. Terdapat kesepakatan para pihak 

b. Terdapat hal tertentu 

c. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

Didalam Kontrak Elektronik paling sedikit memuat: 

 
29 M. Arsyad Sanusi, Hukum Teknologi & Informasi, Cet 5, (Jakarta: Tim Kemas 

Buku,2005), h. 379 

30 M. Arsyad Sanusi, Hukum Teknologi & Informasi, h. 389 
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1) data identitas para pihak 

2) objek dan spesifikasinya 

3) persyaratan transaksi elektronik 

4) harga dan biaya 

5) prosedur dalam hal pembatalan para pihak 

6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat 

mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat 

cacat tersembuyi 

7) pilihan hukum penyelesaian transaksi31. 

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 

debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksankan kewajiban bukan 

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. 

Perikatan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu berarti prestasi buruk 

(Bandingkan: Wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, dan wanddad yaitu 

perbuatan buruk).32 

Menurut Abdul kadir Muhammad wanprestasi adalah seseorang yang tidak 

memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, tidak dipenuhinya 

kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasannya yaitu: 

a Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan; 

b Karena keadaan memaksa (foice majeure), diluar kemampuan debitor.33 

 
31 Nurhimmi Falahiyati, Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending), Justiqa, vol. 02, no 01 

Februari 2020 

32 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana yang Lahir dari Hubungan 

Kontraktual, (Cet III, Jakarta: Devisi dari Prenadamadia Group, 2014), h.45 
33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. V, Bandung: Pt. Citra 

Aditya Bakti, 2014), h. 241 
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Jadi dapat kita simpulan dari defenisi di atas bahwa wanprestasi itu ialah 

seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan yang di 

lakukan dan di katakan melawan hukum. Tindakan wanprestasi dapat terjadi 

karena kelaaian, kesengaajan. Konsekuensi dari keaadaan wanprestasi yaitu pihak 

yang di rugikan dapat menuntut pihak yang lekakukan wanprestasi dengan 

perhitungan-perhitungan tentang berupa biaya, rugi dan bunga atau pengakhiran 

kontrak. 

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu sebagai berikut: 

a Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya bahwa debitur tidak 

memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dipenuhi kewajiban yang telah 

disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi 

kewajiban yang di tetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul 

karena undang-undang. Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali 

bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berperstasi. Atau bisa juga 

disebabkan karena kreditur memang tidak mau seecara objektif tidak mungkin 

berperstasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, 

misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat 

waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi. 

b Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Yang artinya debitur 

melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang di 

tentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut 

kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. 

c Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang artinya debitur 

memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjajian 

tidak dipenuhi. Artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan 

benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. 
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Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan 

wanprestasi34. 

3. Akibat Hukum Wanprestasi 

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian 

bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang berwanprestasi 

ada 4 macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur 

(Pasal 1234 KUH Perdata). 

b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 

KUH Perdata). 

c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 

ayat 2 KUH Per). 

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hukum(Pasal181 ayat 

1 HIR).35 

Selain akibat hukum terhadap debitur diatas, kreditur dapat melakukan 

beberapa hal tuntan terhadap debitur yang telah wanprestasi yaitu sebagai 

berikut:36 

1) Tuntutan pembatalan perjanjian 

2) Tuntutan pemenuhan perjanjian 

3) Tuntutan ganti rugi 

4) Tuntutan pembatalan dan disertai tuntutan ganti kerugian 

5) Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi. 

 

 

 
34 Ambar Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Cet. I, Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 113 – 114 
35 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2017), h.293 
36 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, h.294 
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D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

Kata perlindungan dalam Kamus Bahasa Indonesia perlindungan diartikan 

tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi37. 

Perlindungan merupakan perbuatan hal yang melindungi, misalnya memberi 

perlindungan kepada yang lemah, perlindungan hukum memberikan perlindungan 

kepada orang yang dianggap lemah. 

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi 

manusia yang memiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

wewenang atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 

melindungi suatu hal dari hal lainnya38. 

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk 

perlindungan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini berpengaruh 

besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena adanya perlindungan hukum preventif ini maka pemerintah terdorong 

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https;//kbbi.web.id/ , diakses pada tanggal 8juni2022 

jam 15.00 wita 

38 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum 

Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya, PT Bina Ilmu: 1987), h. 25 
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Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan yang 

berkaitan dengan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan 

umum maupun oleh pengadilan administrasi diIndonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan 

pemerintah bertumpu dan berkonsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-

hakasasimanusia39.

 
39 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta, Sinar 

Bakti, 1988), h. 102. 



 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk 

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun 

arsip. Alasan peneliti mengambil jenis penelitian hukum empiris ialah  untuk 

melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana akibat dan 

perlindungan hukum terhadap debitur1.  

2. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan di kantor OJK dengan pertimbangan 

mengenai implementasi aturan pada supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Penulis 

akan melakukan wawancara ke pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yg 

beralamat pada tempat kerja OJK Regional 6 Kota Makassar. Penentuan lokasi ini 

dipilih karena dinilai relevan dan sesuai dengan masalah yang akan dibahas pada 

penulisan skripsi ini. 

B. Jenis Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah Pendekatan pada objek yang diteliti yaitu pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan dengan pendekatan terhadap kasus yang terjadi (case 

approach). Proses ini terkait tentang mencatat, menganalisis dan berusaha 

 
1 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& Empiris,(Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010), h.192 
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mengungkap makna berdasarkan pengalaman, melalui proses wawancara, dan 

observasi2. 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan yang tidak tertulis dan 

dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa 

hukum dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum 

tersebut. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga 

lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian tertentu. Data sekunder ini memiliki beberapa sifat yaitu: 

a. Data sekunder bersifat primer, yaitu segala yang diutamakan, seperti: Undang-

undang No.77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi pada desember 2016. 

b. Data sekunder bersifat literasi, yang meliputi: Hasil penelitian, Jurnal, dan 

Skripsi. 

c. Data sekunder bersifat tersier, yaitu data yang bersifat pelengkap, seperti: 

Website. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi (pengamatan) 

 
2 Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum(Jakarta, Rajawali Pers, 2006), h. 75.   
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Observasi, yaitu teknik pengamatan atau pencatatan dengan sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi untuk mendapatkan data, yaitu melakukan suatu 

observasi terhadap Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Debitur Wanprestasi 

Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Online (Studi Kasus Ootoritas Jasa 

Keuangan Regional 6 Sulawesi Selatan). 

2. Wawancara (Interview) 

Untuk melengkapi data yang diperoleh maka dilakukan wawancara kepada 

Kepala Seksi Kantor OJK yang dapat memberikan masukan berupa data yang 

saling bersinergi dengan materi yang dibahas oleh penulis. 

E. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif yang mana metode 

kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang 

terdiri dari rangkaian kata-kata dan menggunakan analisis data yang telah terkumpul 

kemudian akan dijabarkan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang 

lainnya dengan cara sistematis dan pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk 

penulisanhukum.
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Pembentukan OJK 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, 

pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. 

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara 

resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 

31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. 

2. Tujuan Pembentukan OJK 

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta 

mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 
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Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat 

mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 

meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga 

kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, 

pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap 

mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). 

3. Visi dan Misi OJK 

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang 

terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu 

mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang 

berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 

Misi OJK adalah: 

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil 

serta; 

c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

4. Fungsi, tugas, dan Wewenang OJK 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama 

dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:  

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
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b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: 

1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan 

Bank yang meliputi: 

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, 

konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; 

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk 

hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap 

simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan 

dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); 

dan standar akuntansi bank; 

d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 

manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-

pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 

perbankan; serta pemeriksaan bank. 

2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan NonBank) 

meliputi: 

a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
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d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 

lembaga jasa keuangan; 

f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 

g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. 

3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan nonbank) meliputi: 

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen 

dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak 

tertentu; 

e) Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; 

h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, 

efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan 
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melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan 

pembubaran dan penetapan lain. 

5. Nilai-Nilai OJK 

a. Integritas  

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan 

kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. 

b. Profesionalisme 

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi 

untuk mencapai kinerja terbaik. 

c. Sinergi 

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal secara produktif dan berkualitas. 

d. Inklusif 

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta 

memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. 

e. Visioner 

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward 

looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking). 

6. Asas OJK 

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 
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c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan 

umum; 

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta 

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundangundangan; 

e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilainilai moral dalam 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas 

Jasa Keuangan; dan 

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik 

B. Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam 

Meminjam Uang Secara Online 

1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan(Non-Litigasi) 

Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech diuar 

pengadilan ini dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(LAPS). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 

2 disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga 
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yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa 

melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat 

obyektif dan relavan. 

“Secara umum, para pihak cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa 

alternatif atau di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa melalui litigasi atau ruang sidang. Hal ini disebabkan oleh proses 

pengadilan yang panjang, biaya pengadilan yang tinggi, dan kesulitan 

dalam menegakkan keputusan. Pihak yang bersengketa biasanya 

disarankan untuk bernegosiasi lebih awal dan tanpa pihak ketiga. Jika 

negosiasi gagal, para pihak dapat menyetujui keberadaan mediator, arbiter, 

atau pihak ketiga yang dapat menjabat sebagai arbiter, menekankan bahwa 

penyelesaian sengketa pinjaman online harus dilakukan semudah 

mungkin, sederhana, cepat dan terjangkau”.1 

Dalam data OJK Regional 6 Sulawesi Selatan selama 2021 sampai 2022 

terdapat 76 laporan wanprestasi oleh debitur dan 5 diantaranya masuk ke 

pengadilan sisanya terselesaikan diluar pengadilan dengan bantuan dari LAPS.2 

POJK LAPS pada dasarnya telah menentukan mekanisme penyelesaian 

pengaduan konsumen melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang 

dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan 

penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan 

(external dispute resolution). Pasal 2 POJK LAPS menentukan bahwa pada 

dasarnya penyelesaian pengaduan wajib diselesaikan dahulu oleh lembaga jasa 

keuangan melalui unit pengaduan konsumen di tiap-tiap lembaga jasa keuangan. 

Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak tercapai 

kesepakatan penyelesaian pengaduan melalui lembaga jasa keuangan. 

 
1 Inci Muh Darmawan (27 Tahun), Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara, 31 

Januari 2023 
2 Alfian M. Nashir (30 Tahun), Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank, Ojk 

Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara,31 Januari 2023 
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Apabila para pihak memilih penyelesaian pengaduan sengketa 

dilaksanakan di luar pengadilan, maka penyelesaian pengaduan sengketa akan 

diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang 

dimuat dalam daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan 

OJK. 

Adapun layanan penyelesaian sengketa dalam LAPS ini meliputi: 

a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang 

ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang 

bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator biasanya dipilih oleh para pihak 

dari List atau Daftar Mediator LAPS, dan hal ini berlangsung dan mediasi 

biasanya berlangsung paling lama 21 hari kerja. 

b. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang 

ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas 

sengketa yang timbul diantara pihak dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat 

kepala lembaga jasa keuangan. Ajudikator tersebut biasanya dipilihkan oleh 

LAPS dari List atau Daftar Ajudikator LAPS. Ajudikator tersebut biasanya 

lebih dari satu karena hasil akhir penyelesaian berupa putusan maka 

ajudikator biasanya adalah majelis ajudikator (minimal tiga orang). Putusan 

ajudikasi mengikat kepada LJK, sehingga apabila konsumen menyetujui 

putusan ajudikasi, meskipun LJK tidak menyetujuinya, maka LJK wajib 

melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya, apabila konsumen tidak 

menyetujui putusan ajudikasi walaupun LJK menyetujuinya, maka putusan 

tidak dapat dilaksanakan. 

c. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan 

yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih sendiri oleh para pihak dari Daftar 
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Arbiter LAPS. Biasanya konsumen memilih satu arbiter dan LJK memilih 

satu arbiter. Selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih satu arbiter lain untuk 

menjadi Ketua Majelis Arbitrase. Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan 

mengikat para pihak seperti yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.3 

Menurut penulis OJK sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi 

pinjaman dan debitur sebagai pengguna pada platform yang disediakan, hubungan 

antara penyelenggara dan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman 

dirangkai dalam hubungan antara penyelenggara sistem layanan elektronik dan 

pengguna dalam UU ITE. Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung 

jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif. 

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi) 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sarana akhir (ultimum 

remidium) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain 

tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu 

sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian 

sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.4 

Seperti penjelasan dari Inci Muh. Dermawan Kasi OJK, 

“Di wilayah Sulsel sendiri sepanjang 2021 sampai 2022, kami telah 

menerima layanan konsumen terkait P2P lending sebanyak 76 laporan. Di 

mana seluruh entitas yang dilaporkan merupakan pinjol, dan 5 di 

antaranya berakhir di pengadilan akibat wanprsetasi yang di lakukan oleh 

debitur, sebelum maju ke meja pengadilan kedua belah pihak telah 

dipertemukan untuk penyelesaian di luar pengadilan dan di bantu oleh 

 
3 Inci Muh Darmawan (27 Tahun), Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara, 31 

Januari 2023 
4 Rizky (35 Tahun), Bagian Divisi Pengawas Perbankan, Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi 

Selatan, wawancara, 07 maret 2023 
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LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan) dan menemui jalan buntu ”5 

Sebagai suatu tindak lanjut dalam rangka menciptakan suatu sistem 

penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, 

maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ 

POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan (POJK LAPS) mengamanatkan adanya suatu sistem penyelesaian 

sengketa yang terjadi di sektor jasa keuangan (khususnya antara konsumen 

dengan lembaga jasa keuangan), yang terdiri dari penyelesaian sengketa secara 

internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian melalui lembaga peradilan umum 

(pengadilan), serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) 

dengan suatu prosedur tertentu. 

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa pinjaman online di 

pengadilan merupakan tindakan terakhir yang dapat dilakukan kreditur jika 

terdapat wanprsetasi karena yang dapat memutus dan memiliki kekuatan hukum 

bahwa debitur lalai dalam perjanjian pinjaman adalah pengadilan, maka terkadang 

kreditur lebih memilih jalur di luar pengadilan. 

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Pinjaman 

Online Di OJK Regional 6 Sulawesi Selatan 

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah berkembang 

merupakan dampak era globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bentuk 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet 

(Interconnection Network). Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini 

tengah berkembang begitu pesatnya telah mempengaruhi dan mengubah berbagai 

pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi 

 
5 Inci Muh Darmawan (27 Tahun), Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara, 31 

Januari 2023 
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(information society) melalui internet. Melalui kegiatan yang dilakukan 

menggunakan internet, dapat memudahkan dalam memperoleh dan melakukan 

pertukaran data, baik data atau informasi secara tertulis, gambar maupun suara. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik domestik 

maupun internasional, internet telah menawarkan berbagai keuntungan secara 

ekonomis, finansial, tenaga dan lain-lain.  

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian 

baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di 

tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak 

diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena 

sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan 

konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. 

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari 

kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. 

Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya 

seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang 

sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian 

risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya 

sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan. 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat 

membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produkjasa keuangan 

secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. 

Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik 

ecara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk 
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mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara 

online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan 

informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan 

escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga 

seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas 

hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan 

efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi 

untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam 

memperoleh akses pendanaan. 

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki peranan yang 

sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di 

suatu negara. Tanpa adanya perlindungan konsumen yang memadai maka 

masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan 

yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang ada Regulasi perlindungan 

konsumen akan meningkatkan kepercayaan di sektor keuangan karena hal tersebut 

akan meningkatkan transparansi produk dan jasa keuangan yang dijual kepada 

masyarakat, menghindarkan praktik yang tidak adil bagi konsumen, dan 

menyediakan standar penanganan pengaduan bagi konsumen yang merasa 

dirugikan oleh pelaku usaha.6 

Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan 

fintech dalam P2PL di Indonesia saat ini teradapat peraturan yang mengatur 

terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha dan penyelenggara fintech 

 
6 Dicky Immanuel (30 Tahun), Bagian divisi pengawas perbankan Ojk 6 Sulawesi 

Selatan, wawancara, 07 maret 2023 
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dalam P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada 

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, 

pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi 

informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta 

edukasi perlindungan konsumen. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a) Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan 

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal 

c) Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya. 

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang 

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri 

Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis fintech atau P2PL yang 

merupakan bagian industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. 

Perlindungan hukum di Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila yang 

merupakan dasar ideologi dan falsafah bangsa ini. Perlindungan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat bersumber pada konsep pengakuan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum (slamet,2016). Hal ini dinyatakan secara 

tegas dalam “UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat 1 yaitu setiap orang berhak atas 
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pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”.7 

Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan peer to peer 

lending dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif 

Perlindungan hukum secara preventif bermaksud perlindungan yang 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan 

(insprak) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk 

definitif. 

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan 

menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. 

Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara 

lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan 

keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan 

biaya terjangkau. 

Perlindungan hukum preventif yang di lakukan oleh OJK Regional 6 

Sulawesi Selatan seperti pemblokiran apliksi pinjaman online illegal yang 

melakukan pelanggaran data pribadi, Seperti yang di uraikan oleh bapak Inci 

Muh. Darmawan 

“Hingga saat ini OJK Regional 6 Sulawesi Selatan bersama Satgas 

Waspada Investasi telah memblokir 3.193 pinjaman 'online' ilegal", Selain 

itu, pada proses penagihan terhadap masyarakat yang tidak mampu 

membayar serta jenis pelanggaran pidana lain yang dilakukan berupa 

 
7 Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri. 

"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Interpretasi Hukum 3.1 (2022): 176-181. h.126 
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penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, 

dan pengancaman”.8 

Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki 

sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan 

suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan 

atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. Sehingga diperlukan upaya 

integral, antara preventif dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi. 

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggaraan 

pinjaman online sebagai pelaku usaha menyelenggarakan usahanya berbasis 

sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen 

sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan. Penyelenggaara 

pinjaman online tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan 

asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:9 

1) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. 

2) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan atau berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

3) Berdasarkan persetujuan, 

4) Relavansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, 

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan 

penyebarluasan, 

5) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan, 

 
8 Inci Muh Darmawan (27 Tahun), Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara, 31 

Januari 2023 
9Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi 
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6) Itikad baik untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data 

pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi, 

7) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi, 

8) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan 

pengguna, 

9) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data 

pribadi; dan 

10) Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi. 

Pemilik data pribadi, Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak 

mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak 

mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak 

meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem 

elektronik. Hal terkait diatur dalam Pasal 26. 

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh 

penyelenggara pinjaman online dalam Peer To Peer Lending dikenakan sanksi 

administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK nomor 77 Tahun 2016 dari 

mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. 

Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang 

dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) “penggunaan informasi 

melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi” dapat mengajukan 

gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalagunaan 

data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan 

informasi data pribadi dab menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah). 

Meskipun belum ditegaskan mengenai aturan bahwa Debitur menjadi 

korban online yang menjadi korban, hal ini terjadi karena selama ini banyak sekali 

para Debitur (Debitur) yang kurang hati-hati dalam melunasi cicilan sesuai 

perjanjian di awal yang telah disepakati. Ketika Debitur melakukan aktivitas yang 

tidak setia pada kewajibannya, karena tidak membayar kewajiban kepada Kreditur 

yang menyebabkan bank menanggung kerugian. 

Hubungan yang muncul antara pemberi Debitur dan Kreditur adalah ide 

hukum privat. Seperti hal nya yang dialami oleh responden berikut tergiur dengan 

teman teman nya yang lain sehingga dia memberanikan diri untuk meminjam di 

aplikasi online, Pada saat itu pula korban belum mengetahui manaaplikasi 

pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan belum terdaftar. 

Seperti yang terjadi pada korban Awal, menyebutkan bahwa beliau pernah 

menjadi korban pinjaman online ilegal, awal mula ia tahu tentang pinjaman online 

bermula dari media sosial facebook, dan pada saat korban meminjam online 

menggunakan aplikasi rupiah cepat yang mana aplikasi tersebut belum tedaftar di 

ojk, korban pun mengaku tidak mengetahui kalo aplikasi tersebut ilegal, 

sedangkan responden mengaku bahwa ia berani meminjam online karena ingin 

membeli hp baru. 

“saya meminjam uang di aplikasi pinjaman online awalnya iseng karena 

penasaran, lalu saya memberanikan diri untuk memcoba meminjam dan 

tidak butuh waktu lama pinjaman di setujui, akhirnya uang yang saya 

dapat digunakan untuk tambahan membeli hp baru”10 

Setelah korban meminjam uang dan telah jatuh tempo pihak dari pinjaman 

online pun melakukan intimidasi kepada nasabahnya 

 
10 BG, Korban penyebaran data aplikasi pinjaman online, wawancara, 07 Maret 2023 
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“setelah jatuh tempo saya diancam bahwa data saya akan di sebarluaskan 

jika tidak melunasi pinjaman dan tidak berhenti disitu saya diancam akan 

di penjarakan dan data pribadi saya akan disebar di media sosial”11 

Pada saat itu korban tidak melakukan upaya apapun karena ketidaktahuan 

nya dan memilih untuk menjual hp nya serta membuang kartu perdana yang di 

gunakan. 

2. Perlindungan Hukum Secara Represif 

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang 

tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa 

dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam 

penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara 

pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan 

penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu 

untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. 

Perlindungan hukum secara represif yang di lakukan oleh OJK Regional 6 

Sulawesi Selatan, Menurut Inci Muh. Darmawan yaitu: 

“Perlindungan hukum secara represif melakukan pembelaan hukum 

kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan 

gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian 

juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku 

usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya”.12 

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer 

to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat 

Penyelenggara harus segera meninndak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan 

dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 

 
11 BG,  Korban penyebaran data aplikasi pinjaman online, wawancara 07 Maret 2023 
12 Inci Muh Darmawan (27 Tahun), Kasi Ojk Regional 6 Sulawesi Selatan, wawancara, 

31 Januari 2023 
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POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara 

layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan: 

a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; 

b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; 

c. Menyampaiakan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 

(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan 

konsumen benar. 

Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian 

sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk 

memfasilitasi penyelesian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech 

berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu 

penyelenggara layanan Fintech. 

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan 

di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan 

perlindungan. hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis 

Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang temasuk dalam 

kategori lembaga jasa keuangan lainnya. 
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Konsep dari layanan Finetch berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan 

dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform 

yang disedikan oleh penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu 

peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam 

meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK 

untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa 

keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme 

penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal 

bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi 

pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending, 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan dengan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam meminjam 

berbasis fintech ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun 

diluar pengadilan, Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini 

biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak 

menemukan kata sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan tidak menemukan kata sepakat, maka kreditur yang mengalami 

kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh jalur pengadilan 

untuk menyelesaikan sengketa. 

2. Bentuk Perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian pinjam 

meminjam online terdapat dua yaitu perlindungan secara preventif dan 

represif. Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang 

memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau 

kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif 

atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan 

dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit, 

seperti pemblokiran aplikasi pinjaman online illegal yang melakukan 

pelanggaran data pribadi. Dan secara represif, perlindungan hukum secara 

represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan 
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sengketa. perlindungan hukum secara represif melakukan pembelaan 

hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan 

gugatan dipengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian. 

B. Saran 

1. Pihak yang berwenang dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus 

segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman secara 

online melalui financial technology. Pemerintah harus memastikan 

wewenang pengawasan financial technology terhadap OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) secara pasti, apakah wewenang tersebut sudah berada dibawah 

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Debitur sebaiknya menyesuaikan kemampuan financial dengan pinjaman 

online yang diajukan dan memahami tentang fintech agar debitur tidak 

terlilit bunga pinjaman online yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku. 



 

63 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku: 

 

Harahap.M.Yahya”Hukum Acara Perdata”(Jakarta Sinar Grafik,2018).h.45. i 

Peter. Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta:Kencana,Edisi Revisi),2017 

Dr.Konaras.Abdurrahman.Jaminan Produk Halal di Indonesia presfektif Hukum 

Perlindung Hadjon.M.philipus.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Indonesia, Surabaya:Bina Ilmu,1987 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Isahak, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2018. 

Isnaeni Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, 

Surabaya 2016. 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. Hukum Tata Negara Indonesia, 

Jakarta, Sinar Bakti. 

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010, h.192 

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 2007. 

Raharjo,Agus,Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002. 

Ali,Zainudin, Metode Penelitian Hukum,(palu:Sinar,Grafika,2009) 

Oktvn,Hardayanti, Pinjaman online kamuplase membahayakan 

jiwa,bandung:Belunar,2019 

Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008. 

 

Sinta Dewi, Aspek Data Pribadi Menurut Hukum internasional, Regional dan 

Nasional (Bandung : PT Refilika Aditama Tahun 2015). 

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2007.  

Susant,,Dyah Octarina dan Aan, Penelitian Hukum (Legal Research), 

Jakarta:Sinar Grafika 2013 

Syafrudin makmur,Hukum Transaksi Elektronik.(Bogor:Staini Press,2021) 



64 
 

 

Yusuf, Muri, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif Dan Penelitian 

Gabung:Jakarta Prenada Media Group,2014 

 

Jurnal: 

Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, 

Jurisprudentie, vol. 4, no.2 Desember 2017 

Egi Anggriawan, Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online, 

jurnalpemuliaan hukum, vol. 3, no.2 (2020) 

Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik, 

Jurisprudentie, vol.2, no.2 desember 2016 

Istiqamah, Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian 

Hukum Perdata." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Syariah Dan Hukum 6.2 (2019): 291-306. 

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri. 

"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-

19." Jurnal Interpretasi Hukum 3.1 (2022): 176-181. 

Marilang, Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013 ) 

Miftah Farid, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudentie, vol. 5, no. 1 

Juni 2018 

Muh. Taufiq Amin, Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar, 

Jurisprudentie, vol.5, no. 1 Juni 2018 

Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan, Alauddin Law 

Development Journal (ALDEV), vol. 3, no. 2 Agustus 2021 

Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, 

PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL 

TECHNOLOGY (FINTECH), Jurnal Konstuksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 

Mei 2021 hlm. 320 

Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan 

Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2018 



65 
 

 

Nola,Vebrika Lutvi.Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga 

Kerja Indonesia TKIi,(Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR 

RI,2016 

Nyanda Fatmawati Octarina, Artin Dwi Malasari, Perlindungan Hukum Bagi 

Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan 

Berbasis Teknologi Informasi, Journal Of Islamic Law, Vol. 5, No. 2 

(2021) 

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 

Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan 

Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara, Surabaya, PT Bina Ilmu, Hal. 25 Herlien 

Butliono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch 

Contractenrecht, Diss Leiden 2001, hal. 64 

Tika Purnami, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online 

Berbasis Peer To Peer Lending, E-Journal Ilmu Hukum, vol.9, no. 

12(2020) 

Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi 

(ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat 

kepemilikan pembelian rumah, e-journal uin-suska, vol. XVII, no. 1 

Juni 2017. 

 

Skripsi: 

Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Bebasis Peer to Peer Lending di 

Indonesia:, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 

2018) 

Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjaman 

Uang Berbasis Financial Technology” (Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) 

Ratna Mutia Febrina, “Keabsahan Hukum Kontrak Antara Kreditur dan Debitur 

dalam Layanan Pinjaman Uang bebasis Aplikasi atau Teknologi 

Informasi (Fintech)” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 

Tegal, 2018) 

 

 

 



66 
 

 

Website: 

OJKgagal paham sikapi masalah pinjaman online, https://bantuanhukum.or.id/ojk-

gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/ 

Semua Yang Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending) 

https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bantuanhukum.or.id/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/
https://bantuanhukum.or.id/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/
https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/


72 
 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Aulia Khaerunnisa lahir di Kota Palopo pada tanggal 

31 Januari 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan 

Drs. Saifullah Nurdin dan Indriyani Dj. dan merupakan 

anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mulai 

menempuh pendidikan pada tahun 2007 di SDN 12 

Langkanae, Kota Palopo. Kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

di MTs Negeri Palopo. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Palopo. 

Kemudian penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, 

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar melalui jalur Mandiri. 

Pada bulan Oktober-November 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. 

 

 


