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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

  S a s ث 
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

  H a h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

  Ż al Ż ذ
Żet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra R Er ر

 Żai z zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش

  S ad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

  D ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

  T a t ط
te (dengan titik di 

bawah) 

  Ż a z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ` ain` ع
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em م

  Nun n ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya    sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah  dan يَْ...

ya 
ai a dan u 

 Fathah dan وَْ... 

wau 
au a dan u 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif .ىَ... sاَ..

atau ya 
a  a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī  i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan وُ... 

wau 
u  u dan garis di atas 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

     Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu  ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

H. Penelitian Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

hurufkapitaltidakdipergunakan. 
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ABSTRAK 
Nama     : M. Reza 
Nim    : 10400120116 
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang 

Secara Lisan Dengan Pelunasan setelah Panen Di Desa Pencong, 
Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. 

Pokok masalah penelitian ini mengenai praktik perjanjian utang piutang 
secara lisan dengan pelunasan setelah panen yang terjadi di Desa Pencong, 
Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dirumuskan kedalam beberapa sub masalah penelitian, yaitu : 1) Sejauh mana 
praktik perjanjian utang piutang secara lisan dengan pelunasan setelah panen di 
Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana penyelesaian 
perkara wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan dengan pelunasan setelah 
panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa ? 

Jenis  penelitian yang  digunakan  merupakan jenis penelitian lapangan. 
Adapun   sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yakni melalui 
wawancara dengan para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang secara 
lisan dengan pelunasan setelah masa panen. Dan data sekunder yaitu diperoleh dan 
dikumpulkan melalui peraturan perundangan-undangan, literature atau studi 
kepustakaan, artikel hukum, dan internet. Selanjutnya pengolahan data dilakukan 
dengan cara menganalisa dan mengelola  secara kualitatif yaitu menganalisa data 
berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kalimat 
sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat 
dimengerti, kesimpulan ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perjanjian utang piutang secara lisan 
dengan pelunasan setelah panen di desa Pencong  dilakukan oleh  masyarakat 
setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani , masyarakat tersebut 
mangajukan pinjaman  ke  pengepul jagung  baik dalam bentuk uang maupun bahan 
pertanian dengan kesepakatan bahwa hasil panen si debitur  harus dijual kepada si 
pengebul jagung dan seiringan dengan hal tersebut jumlah hasil penjualan jagung si 
debitur akan dikurangi dengan jumlah pinjaman yang telah diambil sebelumnya 
untuk diberikan kepada si debitur. Hal tersebut tentunya seringkali merugikan bagi 
pihak debitur dikarenakan hasil panen yang tidak menentu dan harga jual hasil tani 
yang naik turun atau tidak menentu. Selain hal tersebut si kreditur mematok bunga 
bagi debitur yang wanprestasi atau tidak tidak sesuai dengan perjanjian. Proses 
penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dilakukan pemerintah setempat dalam hal 
ini kepala desa ataupun kepala dusun dengan mempertemukan kedua belah pihak 
untuk dimediasi yang kemudian menghasilkan kesepakatan baru ataupun memberi 
somasi kepada pihak terkait  untuk segera melaksanakan kewajiban sehingga 
memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. 

Kata Kunci :  Perjanjian, Utang Piutang, Wanprestasi, Kepastian Hukum.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

 Manusia sebagai orang perorangan atau individu cenderung untuk 

berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk suatu 

kelompok yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok manusia ini 

sehingga dinamakan mahluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya 

memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain.  

 Dalam kehidupan sehari hari bermasyarakat masih melestarikan tradisi 

gotong royong, tolong menolong, dan tradisi meminjam barang, serta utang 

piutang yang masih berkembang. Sebagaimana dalam era ini, perekonomian 

semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus membuntuti, 

ditambah barang-barang kebutuhan yang terus melonjak dengan harga yang 

tinggi.  

 Pada umumnya manusia tentunya harus bekerja lebih giat lagi untuk 

mendapatkan uang yang lebih banyak demi untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya. Namun, walaupun telah bekerja semaksimal mungkin tetapi hasil yang 

diperoleh belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu 

manusia seringkali melakukan hubungan hukum dengan orang lain. 
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 Hubungan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan perjanjian yaitu 

dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk sepakat membuat 

perjanjian yang kemudian para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian. R. 

Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.1 Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian yaitu: (1) 

Asas Kebebasan (Freedom of Contract), (2) Asas Konsensualisme 

(Concensualism), (3) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), (4) Asas 

Itikad Baik (Good Faith), (5) Asas Kepribadian (Personality), (6) Asas Berlakunya 

Suatu Perjanjian, (7) Asas Pelengkap (Optional). 2 Perjanjian merupakan salah 

satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh 

kedua belah pihak atau lebih.3 Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah 

perjanjian secara lisan dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian utang 

piutang. 

Utang piutang merupakan keadaan dimana seseorang meminjamkan 

sejumlah uang kepada orang lain dengan maksud memperoleh kembali uangnya 

sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hukum positif pengertian utang 

piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam 

 
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 1. 
2 Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law 

Development (ALDEV) Vol. 2 No. 1 (2020), Hal 54. 
3 Rahma, St.Nurjannah, Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa 

Je’netallasa, Alauddin Development Journal (ALDEV) Vol. 2 No. 2 (2020), hal 221. 
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ketentuan KUH Perdata pasal 1754 bahwa pinjam-meminjam ialah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 

suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 

macam keadaan yang sama pula.4 

Orang yang memberi pinjaman disebut sebagai kreditur dan orang yang 

mendapat pinjaman disebut sebagai debitur. Tentunya dengan adanya perjanjian 

tersebut maka timbullah hak dan kewajiban diantrara kedua belah pihak. Hak dan 

kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas dasar 

posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa 

yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.5 

Peristiwa perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan.6 Perikatan adalah hubungan hukum yang 

terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya karena 

suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan.7 

 
4 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754. 
5 I Wayan Bandem dkk, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hitang-

Piutang, Read Kertha, Vol.03, No.01 (2020). Hal 61 
6 Patricia Caroline Tiodor dkk, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara 

Lisan, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 1 (2023), Hal 28 
7 Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan 

Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan, Alauddin Development Journal (ALDEV) Vol. 3 No. 2 (2021), 
Hal 251 
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Penjelasan terkait utang piutang juga terdapat dalam Al-Qur’an sebagaimana 

Firman Allah Swt Q.S Al- Baqarah 2:282 yang berbunyi : 

لْعَدْلا ااوَلَا َّيْنكَُاْاكََتاب اابِا سَمًّىاافاَكْتُبُوْهُ ااوَليَْكْتُبْااب يْناَااٰمَنوُْْٓااااذَااتدََاينَتُْاْابادَيْن اااالٰآااَجَل اامُّ ا َااالََّّ َيُُّّ ايٰٰٓ

َّه ااوَلَاايبَْخَسْا اَارَب ياْاعلَيَْهاااالْحَقُّااوَليَْتَّقاااالّلٰ ا اُافلَيَْكْتُبْ ااوَليُْمْلالاااالََّّ َّمَهاُاالّلٰ ايأَبْكَََتاب اااَناْايَّكْتُباَاكََاَاعلَ

لَّااهُواَافلَيُْمْلالاْاوَلايُّه ا ُّما يْعاُااَناْاي تطَا يْفًاااَواْالَاايسَ ْ ياْاعلَيَْهاااالْحَقُّااسَفايْْاًااَواْاضَعا ا نْهاُاشَيْـًٔا اافاَاناْاكََناَاالََّّ اما

مَّناْااترَْضَوْناَ امْرَاَتٰناااما َّماْايكَُوْناَارَجُليَْااافرََجُل ااوَّ اافاَاناْاال
جَالاكُْ  ناْاراّ لْعَدْلا وَاسْتشَْهادُوْااشَهايْدَيْناااما ابِا

اءاُاااذَاامَاادُعُوْاا اوَلَا هَدََۤ حْدٰىهُمَاافتَُذَكّاراَاااحْدٰىهُمَااالُْخْرٰى ااوَلَاايأَبَْااالشُّ ا لََّّ اءااااَناْاتضَا هَدََۤ ناَاالشُّ اما

هَادَةاااوَاَدْنٰآااَلَّااترَْتََبوُْْٓا اااوَاَقوَْماُالالشَّ نْداَاالّلٰ ِ ااذٰلاكُاْااَقسَْطاُعا اااالٰآااَجَلا يًْْ اااَواْاكبَا يًْْ اتسَْـَٔمُوْْٓاااَناْاتكَْتبُُوْهاُاصَغا

يْرُوْنَََاابيَنْكَُاْافلَيَْسَااعلَيَْكُاْاجُناَح اااَلَّااتكَْتبُُوْهَا ااوَاَشْهادُوْْٓااااذَا ةاًاتدُا َ َارَةاًاحَاضِا ٓاااَناْاتكَُوْناَاتِا ااالَّ

اُ اَا اوَيعَُلّامُكُاُاالّلٰ ااباكُاْا اوَاتَّقُوااالّلٰ َّه اافسُُوْق  ناْاتفَْعَلوُْاافاَان لَااشَهايْد ااە اوَاا رَّااكََتاب ااوَّ اا تبََايعَْتُاْا اوَلَاايضَُاَۤ

ء ااعلَايْ ا اُاباكُّاااشََْ  اااوَالّلٰ

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 
Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang 
akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 
sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 
para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang 
lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 
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waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 
adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan 
ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah 
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.8 

 Pada dasarnya perjanjian akan terpenuhi apabila para pihak yang terlibat 

didalamnya patuh dan taat terhadap apa yang telah diperjanjikan. Namun 

seringkali pihak peminjam atau debitur lalai terhadap prestasinya sehingga dapat 

menimbulkan kerugian terhadap kreditur hal inilah yang memunculkan perkara 

dan perpecahan dalam masyarakat. 

Perintah untuk taat pada perjanjian telah tertuang dalam Al-Qur’an  

sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma’idah/5:1 yang berbunyi: 

َا َيُُّّ يْناَايٰٰٓ ا لْعُقوُْدا اااَوْفوُْاااٰمَنوُْْٓااالََّّ لَّتْاابِا يْمَةاُالكَُاْااُحا ااغيَْْاَاعلَيَْكُاْايتُْلٰاامَاااالَّااالَْنعَْامااابََا لّا مُحا ا

يْداا اَااانَّااحُرُم  ااوَاَنتُْاْاالصَّ كُاُاالّلٰ يُرايدْاُامَاايََْ  

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram 
(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai 
dengan yang Dia kehendaki.9 

 
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta : Lajnah Pentashinan Mushaf Al-

Qur’an, 2019), Hal 63 
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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 Sepatutnya orang yang terikat perjanjian dalam hal ini utang piutang 

haruslah melaksanakan kewajibannya namun pada kenyataannya perjanjian 

utang piutang yang ada di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa 

seringkali pihak yang meminjam uang tidak mengembalikan uang sesuai 

perjanjian walaupun terdapat dua kemungkinan mengapa debitur wanprestasi 

antara dengan sengaja lalai atau karena sebab lain seperti gagal panen sehingga 

tidak dapat membayarkan utangnya tetapi tetap saja merugikan kreditur.  

 Dalam prakteknya perjanjian utang piutang yang sering terjadi di Desa 

Pencong adalah perjanjian secara lisan dan bahkan seringkali tidak disertai 

dengan saksi, perjanjian tersebut hanya didasari oleh kepercayaan semata 

dengan pelunasan setelah masa panen. Hal inilah yang membuat sulit nantinya 

bagi kreditur untuk menggugat si debitur apabila dikemudian hari wansprestasi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dari itu penulis 

tertarik untuk menelititi mengenai praktik perjanjian utang piutang secara lisan 

dengan pelunasan setelah panen, dan bagaimanakah kepastian hukum 

penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan dengan 

pengembalian setelah panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten 

Gowa sehingga dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyusun skripsi 

dengan judul : “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang 

Secara Lisan Dengan Pelunasan Setelah Panen di Desa Pencong, Kecamatan 

Biringbulu, Kabupaten Gowa”. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  
 

1. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni fokus penelitian 

terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian utang 

piutang secara lisan di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Utang Piutang 

Salah satu perjanjian yang melibatkan peminjaman uang antara dua 

pihak, yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur), 

disebut sebagai utang piutang. Dalam perjanjian ini, terbentuk hak dan 

kewajiban di mana kreditur berhak mendapatkan pengembalian uang sesuai 

kesepakatan, sementara debitur berkewajiban memenuhi prestasi atau 

mengembalikan jumlah pinjaman sesuai perjanjian yang dibuat. 

Perjanjian mengenai utang piutang telah diatur dalam pasal 1754 

KUHPerdata yang berbunyi “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang 

menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis 

terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan 
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mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan 

keadaan yang sama”10. 

b. Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan 

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan 

sosiologi.11 

C. Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan 

yaitu bagaimanakah tinjauan hukum terhadap praktik perjanjian utang piutang 

secara lisan dengan pelunasan setelah panen di Desa Pencong, Kecamatan 

Biringbulu, Kabupaten Gowa. Maka dari itu penulis mengajukan sub-sub masalah 

sebagai berikut : 

1. Sejauh mana praktik perjanjian utang piutang secara lisan dengan pelunasan 

setelah panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa? 

 
10 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754. 
11 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59 
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2. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang piutang secara 

lisan dengan pelunasan setelah panen di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, 

Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 
 

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-

penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang 

diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dan sekaligus menjadi acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini, diantaranya: 

Pertama, Amilitus Sholehah dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap 

Debitur Wanprestasi”, dalam skripsi ini yang menjadi isu permasalahan adalah 1) 

apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang 

secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi, dan 2) apa alat bukti yang 

diperlukan dalam proses pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara 

lisan saat debitur wanprestasi.12 Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi 

penulis ialah skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum dan alat bukti 

apa yang diajukan dalam persidangan apabila terjadi wanprestasi terhadap 

perjanjian secara lisan sedangkan skrpsi penulis ini membahas mengenai 

 
12Amiliatus Sholehah, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang 

Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi (Jember: Universitas Jember), 2018. 
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keabsahan tentang perjanjian lisan yang dilakukan para pihak di desa pencong 

kecamatan biringbulu kabupaten gowa serta bentuk perlindungan hukum apa 

yang bisa diberikan terhadap para pihak. 

Kedua, Hamzah Erlangga dalam skripsi yang berjudul “wanprestasi terhadap 

perjanjian lisan pinjaman modal usaha gabah (studi putusan nomor 

26/Pdt.G/2015/PN.Bdw), yang membahas permasalahan yakni apakah 

perjanjian lisan yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian 

dan kebebasan berkontrak dan apa pertimbangan hukum hakim menyatakan 

wanprestasi terhadap tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata.13 

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah skripsi ini mengkaji 

suatu kasus dalam putusan pengadilan sedangkan skripsi penulis mengkaji 

langsung ke masyarakat megenai objek penelitian. 

Ketiga, Wiji Dina Purnama dalam skripsi yang berjudul “kekuatan hukum 

perjanjian lisan dalam kasus hutang piutang (studi putusan pengadilan negeri 

wonosobo nomor; 6/Pdt.G/2018/PN Wsb). Dalam skripsi tersebut membahas 

permaslahan bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan dalam 

perspektif hukum perjanjian di indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan 

hakim terhadap pinjaman lisan dalam pengadilan negeri wonosobo nomor; 

 
13 Hamzad Erlangga, Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah 

Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/Pn.Bdw (Jember:Universitas Jember), 2019. 
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6/Pdt.G/2018/PN Wsb.14 Yang mebedakan skripsi ini dengan skripsi penulis 

adalah skripsi ini mengkaji suatu putusan sedangkan skripsi penulis mengkaji 

secara langsung ke masyarakat mengenai praktik perjanjian utang piutang. 

Keempat, Patricia CarolineTiodor, Murendah Tjahyani dan Asmaniar dalam 

jurnal krisna law, Volume 5, nomor 1, februari 2023 yang berjudul “Pembuktian 

wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan”.15 Yang membedakan 

penelitian ini dengan skripsi penulis ialah penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yuridis normatif sedangkan skripsi penulis memakai jenis penelitian 

yuridis sosiologis. 

E. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktik perjanjian utang piutang 

secara lisan dengan pelunasan setelah panen di Desa Pencong, Kecamatan 

Biringbulu, Kabupaten Gowa  

2. Untuk mengetahui kepastian hukum penyelesaian perkara wanprestasi 

perjanjian utang piutang secara lisan dengan pelunasan setelah panen di Desa 

Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa 

 
14 Wiji Dina Purnama, Kekuatan Hukum Perjanjiaan Lisan Dalam Kasus Hutang Piutang Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:6/Pdt.G/2018/PN Wsb (Magelang:Universitas Tidar), 
2023. 

15 Patricia Caroline Tiodor dkk, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara 
Lisan, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 1, 2023. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Memperkaya kajian akademik dalam pengembangan Ilmu Hukum, 

terutama yang berkaitan dengan studi tentang Hukum Perdata dalam 

aspek Kepastian hukum perjanjian utang piutang secara lisan 

b. Memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk 

melakukan pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang 

aspek kepastian hukum perjanjian utang piutang secara lisan yang 

terjadi di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah untuk membantu dan 

mangarahkan masyarakat agar cakap dalam membuat suatu perjanjian.  

b. Memberikan kontribusi kepada para masyarakat untuk lebih cakap dalam 

membuat perjanjian utang piutang secara lisan yang sah menurut hukum 

yang berlaku, sehingga dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan 

dalam mengatasi dan menghindari perbuatan wanprestasi untuk 

kedepannya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian 

Pakar hukum memiliki pandangan tersendiri tentang istilah kontrak dan 

perjanjian. Ada ahli hukum yang masih mengenal istilah kontrak dan perjanjian, 

tetapi ada juga ahli hukum yang berkesimpulan bahwa istilah perjanjian dan 

kontrak adalah istilah yang sama.  

Subekti melihat bahwa istilah kontrak mengandung makna yang lebih 

membatasi daripada perjanian, Subekti membandingkan istilah perjanjian 

dengan persetujuan dan ditekankan sebagai berikut:  

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjin itu 

mengeluarkan perikatan. Perjanjin adalah sumber perikatan, dalam perluasan ke 

sumber lain. Suatu perjanjan juga disebut suatu persetujuan, karena kedua belah 

pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kedua kata 

tersebut (janji dan setuju) memiliki makna yang sama. Kata kontrak lebih kecil 

karena mengacu pada kesepakatan atau pemahaman yang tersusun.16 

Kesimpulan Subekti secara mendasar menekankan bahwa istilah kontrak 

seperti yang digunakan untuk perjanjian yang tersusun. Pernyataan yang tidak 

 
16 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal. 1 
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dibuat dalam mengarang (seperti menggunakan verbal) disebut pemahaman 

atau perjanjian. 

Menurut M. Yahya Harahap, “suatu pengertian dapat berupa hubungan yang 

sah antara kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan penguasaan 

hak kepada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.17 Dari pengertian Yahya 

Harahap diatas dapat diurai hampir hubungan hak dan komitmen bagi individu 

yang melaksanakan pengertian tersebut. 

Ahmadi Miru dan Sakka Pati mengemukakan bahwa perjanjian merupakan 

sumber perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, jika dilihat 

dari bentuknya, dapat beupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak 

tertulis.18 

Senada dengan Gunawan Widjaja dalam buku perikatn yang lahir dari 

perjanjian tersebut, beliau mengungkapkan bahwa kesepahaman merupakan 

salah satu sumber perikatan. Artinya, suatu perjanjin yang melahirkan perikatan, 

yaitu mengikatkan diri pada satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut. 

Komitmen yang dipaksakan kepada debitur dalam pengertian memberikan hak 

 
17 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 

2 
18 Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Makassar: Indonesia 

Prima, 2017), hal 50 - 51. 
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kepada penyewa dalam perjanjian untuk meminta pelaksanaan eksekusi dalam 

perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.19 

Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa suatu perikatan adalah suatu 

peristiwa dimana seorang individu menjamin untuk mengikatkan dirinya kepada 

orang lain, dalam perikatan tersebut terkandung jaminan-jaminan yang telah 

disahkan, khususnya berupa hakhak dan komitmen-komitmen yang berkaitan 

dengan pihak yang membuatnya dalam bentuk yang tersusun dan lisan. Pada 

kesempatan yang dibuat dalam tulisan, perjanjian akan berfungsi lebih untuk 

menjamin kepastian yang sah. 

Berdasarkan apa yang dijamin untuk dilaksanakan (prestasi), perikatan 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:20 

a. Perjanjian untuk memberi/menyampaikan sesuatu. Sehubungan dengan 

perikatan untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu 

kegiatan, dalam hal pengertian tersebut tidak menunjukkan batasan 

waktu tetapi orang yang berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang dikehendaki, maka pelaksanaan pemenuhan ini harus 

dikenakan biaya untuk memulai. Jika pencapaian ini tidak dapat 

dilakukan dengan segera, maka orang yang berutang harus diberikan 

 
19 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Ke-6 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 91-92 
20 Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari perspektif 

Sekretaris. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015. hal. 12 
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waktu yang tepat. Misalnya, memperdagangkan, pememberian, 

menyewakan, meminjam dan menggunakan.  

b. Perjanjian untuk melakukan sesuatu. Untuk ilustrasi pemahaman untuk 

membentuk gambaran, tenaga kerja.  

c. Perjanjian untuk tidak melakukan apa-apa. Sebagai ilustrasi, pemahaman 

untuk tidak mendirikan perusahaan dibandingkan dengan orang lain 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian 

sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 4 syarat harus 

dipenuhinya suatu perjanjian yang sah, yakni: 

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya  

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas 

konsensualisme. Asas konsensealisme yang terdapat dalam Pasal 1320 

KUHPerdata memiliki makna ”kemauan” dari para pihak untuk saling 

mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian 

kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan 

permintaan.21 Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang 

 
21 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 

hal. 68. 
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mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau 

sepekat mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang 

mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga 

harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu 

yangsama secara timbal balik.22 Awal dari terjadinya perjanjian adalah 

adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui. 

Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat harus 

diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321 

KUHPerdata adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 

KUHPerdata mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang 

bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak.  

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum 

Setiap pihak yang membuat suatu perjanjian harus memiliki 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. setiap orang yang sudah 

dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan, sudah memenuhi kriteria 

cakap. Suatu tindakan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna, 

maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki 

kematangan berpikir secara normal, artinya mampu menyadari penuh 

perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu. 

 
22 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal. 20 
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Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjnajian, 

kecuali oleh Undang-Undang telah ditentukan tidak cakap. Pasal 1330 

KUHPerdata menentukan kriteria-kriteria orang tak cakap melakukan 

perjanjian sebagai berikut: 

1) Orang Yang Belum Dewasa   

2) Orang Di Bawah Pengampuan     

3) Wanita Bersuami   

c. Suatu Hal Tertentu 

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti 

bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek 

perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga 

berupa tidak berbuat sesuatu. Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdata 

menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut: 

1) Dapat diperdagangkan;  

2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);  

3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan ;  

4) Barang tersebut akan ada dikemudian hari  

5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka 

d. Suatu sebab yang halal 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu 

sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin 

causa) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa 
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untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh 

undang-undang.23 

3. Unsur-Unsur Perjanjian 

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur 

esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut 

karena selain unsur esensial masih di kenal unsur lain dalam suatu perjanjian. 

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:24 

a) Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena 

tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada 

kontrak sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan 

mengenai barang dan harga terdapat pada Pasal 1458 KUH Perdata karena 

tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, 

kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan. 

b) Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga 

apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang 

mengaturnya dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang 

selalu dianggap ada dalam kontrak sebagai contah, jika dalam kontrak tidak 

diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan 

 
23 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal 19 
24 Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, cetakan keempat (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2012), hal  31 
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dalam Pasal 1491 KUH Perdata bahwa penjual harus menanggung cacat 

tersembunyi. 

c) Unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika 

para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan 

angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar 

utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila 

debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah 

dibeli dapat ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan, demikian 

pula klausul-klausul lainya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang 

bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut. 

4.  Asas Asas Perjanjian 

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh 

ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas-

asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan 

pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut : 

a) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)  

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “consensus”, yang 

berarti sepakat.25 Arti dari “kemauan, kehendak” (will) di sini ialah bahwa 

ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada 

 
25 Budiman NPD Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hal 15 
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kepercayaan (trust, vertrouwen) bahwa perjanjian itu dipenuhi.26 Asas 

kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.  

b) Asas Kebebasan Berkontrak  

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan 

perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum dan kesusilaan.27 Asas ini dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatau asas yang 

memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:28 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.  

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.  

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanakan dan persyaratan.  

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

c) Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) 

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian, 

sehingga apa yang diperjanjiakan maka didalamnya segala akibat yang akan 

timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan bahwa “semua Perjanjian 

 
26 Mariam Darus Badrulzalam, Aneka Hukum Bisnis (Bandung : Alumni, 2009), hal 88 
27 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, 

Yogyakarta, 2010, hal 9 
28 Salim H.S, Hukum kontrak : perjanjian, pinjaman, dan hibah. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 

hal 158. 
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yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang 

membuatnya”. 29 

d) Asas Itikad Baik 

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, 

artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra 

perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian30 di Belanda, itikad baik 

menguasai para pihak pada priode pra perjanjian, yaitu dengan 

memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. 

Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada 

tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat 

diperhatikan oleh pihak lainya.31 

e) Asas Kepercayaan (Vertouwensbeginsel)  

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan 

kepercayaan (trust) di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain 

akan memegang janjinya.32 dengan kata lain para pihak akan memenuhi 

prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan 

 
29 Salim H.S, Hukum kontrak : perjanjian, pinjaman, dan hibah (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 

hal 12-13 
30 Mariam Darus B, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung :  Citra Aditya Bakti, 2011), hal 139 
31 Salim H.S, Hukum kontrak : perjanjian, pinjaman, dan hibah (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 

hal 12-13 
32 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga 

Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hal 89 
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adanya suatu maksud dan tujuan, apabila setiap pihak menganut asas 

kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang didapatkan tidak akan 

menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi 

masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu 

sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-

undang bagi para yang membuatnya. 

f) Asas Persamaan Hukum 

Asas Persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana 

segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak 

perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan 

lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak 

dapat dibedabedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya 

persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu 

sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.33 

g) Asas Kepribadian 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang 

yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan, hal ini 

dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan 

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk 

 
33 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga 

Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hal 90 
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kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya 

berlaku antara para pihak yang membuatnya.”  

h) Asas Keseimbangan  

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menutut 

prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui 

kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk 

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 

i) Asas Kepastian  

Hukum Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung 

kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang 

mengikat, yaitu sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. 

5. Bentuk Bentuk Pejanjian 

Perjanjian dapat ditulis atau tidak tertulis. Perjanjian lisan adalah 

perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak, sedangkan perjanjian tertulis 

adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya."34 Tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHPerdata mengenai sah 

atau tidaknya suatu perjanjian tidak tertulis atau lisan. 

Perjanjian tidak tertulis ini adalah perjanjian yang memberikan kebebasan 

kepada setiap pihak yang melakukan perjanjian untuk membuat perjanjian sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing pihak. Ini sesuai dengan kebebasan 

berkontrak, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:35 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;  

2) Mengadakan perjanjian kepada siapapun;  

3) Menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan);  

4) Menentapkan syarat-syarat perjanjian. 

Dalam perjanjian utang piutang secara lisan, dasar yang digunakan oleh 

kreditur adalah keyakinan mereka terhadap debitur sebagai peminjam uang; 

dengan kata lain, kreditur percaya bahwa debitur akan membayar kembali 

pinjamannya dalam jangka waktu tertentu.36 

Sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk 

tulisan oleh para pihak. Tiga bentuk perjanjian tertulis adalah sebagai berikut:37 

 
34 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
35 Muhammad Fikri Ramadhan dkk, Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak 

Tertulis, Jurnal Litigasi Amsir No.1 Vol.11 (2023), Hal 53 
36 Syahril, M. A. F. Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit, Amsir 

Law Journal Vol.3 No.1 (2021), Hal 5 
37 Salim HS, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2008), Hal 42-43 
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a. Perjanjian di bawah tangan, ditandatangani oleh para pihak yang relevan. 

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak. dalam perjanjian, tetapi tidak 

memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika pihak 

ketiga menolak perjanjian tersebut, ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian itu bertanggung jawab untuk menyampaikan bukti yang 

diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak masuk 

akal dan tidak dapat diterima 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atau dokumen semata-mata untuk menjamin 

bahwa tanda tangan para pihak adalah asli. Kekuatan hukum isi perjanjian 

tidak dipengaruhi oleh kesaksian tersebut. Salah satu pihak dapat 

menyangkal isi perjanjian, tetapi pihak yang menyangkal harus 

membuktikan hal itu. 

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan di muka notaris dalam bentuk akta 

notariel. Notaris, camat, PPAT, dan lainnya adalah contoh pejabat yang 

berwenang. Baik pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga dapat 

menggunakan dokumen ini sebagai sarana bukti yang ideal. 

6. Lahirnya Perjanjian 

Pasal 1233 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

karena persetujuan maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-

undang dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut: 
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a. Perikatan yang lahir karena undang-undang terdiri dari : 

1) Perikatan yang menimbulkan kewajiban antara pemilik pekarangan yang 

saling bertentangan (Pasal 625 KUH Perdata)  

2) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan mengasuh anak 

(Pasal 104 KUHPerdata)  

b. Perikatan yang lahir karena undang-undang, namun melalui perbuatan 

orang,terdiri dari sebagai berikut:  

1) Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) (Pasal 1356 

KUHPerdata)  

2) Perbuatan menurut hukum (Rechmatige daad) terdiri dari:  

3) Mewakili urusan orang lain secara sukarela atau Żaakwarneming (Pasal 

1354 KUHPerdata)  

4) Pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdata)  

5) Perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau Naturlijke 

Verbintennissen (Pasal 1359 KUHPerdata). 

Selain perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan juga dapat 

lahir dari perjanjian atau kontrak. Moch Isnaeni berpendapat bahwa istilah 

kontrak dan perjanjian adalah identik, tanpa perlu dibedakan, dan dapat 

dipergunakan secara bersama-sama sesuai dengan alasan Bab kedua, buku III BW 

yang secara harfiah berjudul Tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak 
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Atau perjanjian.38 Tapi, para ahli hukum perdata pada umumnya sependapat 

bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1233 KUHPerdata 

kurang lengkap.39  

Perjanjian juga merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan.40 Melalui 

perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis 

perikatan, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, 

tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan 

mengadakan perjanjian (partij otonomie, contract vrijheid) maka subjek-subjek 

perikatan berhak mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak 

ditentukan oleh undang-undang, istilahnya adalah perjanjian khusus 

(onbenoemde overeenkomsten). Perjanjian tidak hanya terikat dengan 

perikatan- perikatan yang namanya ditentukan oleh undang-undang (benoede 

overeenkomsten) yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam Bab V sampai 

dengan Bab XVIII KUHPerdata.41 

Asas kebebasan berkontrak pada perinsipnya menentukan para pihak 

bebas membuat perjanjian dan mengatur isi perjanjian tersebut sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingannya, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 
38 Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Cet. II (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2014), hal 62. 
39 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang 

Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2001), hal 9 
40 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal 122 
41 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal 125 
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(a) memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, dan  

(b) tidak dilarang oleh undang-undang, dan  

(c) sesuai kebiasaan yang berlaku, dan  

7. Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya perikatan tidak sama dengan hapusnya perjanjian, hapusnya 

perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali seluruh perikatan 

yang terdapat didalam perjanjian dihapus. Sebaliknya, jika perjanjian berakhir 

atau hapus, maka perikatan yang lahir dari perjanjian juga menjadi berakhir atau 

hapus. 

Perikatan-perikatan pada perjanjian dihapus seluruhnya, maka 

perjanjiannya pun berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat 

dari hapusnya perikatan-perikatnnya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat 

menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku 

surut. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat 

di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah di nikmati tidak menjadi 

hapus karenanya. 

Perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:42 

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan 

berlaku untuk waktu tertentu;  

b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;  

 
42 R. Setiawan, Pokok-pokok hukum perikatan (Bandung: Putra Abardin, 2011), hal 68-69 
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c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya perustiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;  

d. Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging)  

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;  

f. Tujuan perjanjian telah tercapai;  

g. Dengan Persetujuan para pihak 

 Faktor lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 

1381 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa berakhir nya suatu perikatan 

karena hal-hal berikut:43 

a. Pembayaran;  

b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;  

c. Pembaharuan utang  

d. Perjumpaan utang atau kompensasi  

e. Pencampuran utang  

f. Pembebasan utang  

g. Musnahnya barang yang terutang  

h. Kebatalan atau pembatalan  

i. Berlakunya suatu syarat batal  

j. Lewatnya waktu atau daluwarsa. 

 
43 Neng Yani Nurhayati, Hukum Perdata (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal 214 
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B. Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang 

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian 

hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi 

oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.44 

Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam 

meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyatakan: 

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan 

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang 

sama pula” 

Utang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan 

orang lain/ pihak lain pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu 

prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan, 

dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar 

 
44 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2009), hal 34 
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seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan 

perantara hukum.45 

2. Jenis Jenis Utang 

Jenis utang yang timbul berdasarkan pengelolaan dana yaitu:46 

a) Utang Produktif 

Tujuan dari utang produktif adalah untuk mendapatkan keuntungan 

finansial dari berhutang. Contohnya, utang ini digunakan untuk investasi, 

modal kerja, modal usaha, menyewa rumah, atau membeli mobil untuk 

membantu pekerjaan. Pengusaha dapat menggunakan utang untuk 

membangun bisnis mereka dan menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini 

dapat digunakan untuk membayar cicilan atau melunasi utang.  

b) Utang Konsumtif  

Pengeluaran konsumtif  Utang konsumtif adalah pinjaman yang 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak atau tidak 

terlalu penting. Karena itu, jenis utang ini tidak menguntungkan dan malah 

dapat memperburuk kondisi finansial Anda. Barang konsumsi yang dibeli 

dengan hutang akan kehilangan nilainya atau harganya, sehingga harganya 

akan sangat turun jika dijual kembali.  

 
45 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2009), hal 7 
46 Redaksi OCBP NISP https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/25/jenis-utang, di 

akses pada tanggal 26 Januari 2023. 
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Jenis Utang Berdasarkan Waktu Pelunasan:  

a) Utang Jangka Pendek  

Utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dengan jangka waktu 

pelunasan yang lebih singkat, biasanya sekitar satu tahun. Selain itu, 

perusahaan yang memiliki utang jangka pendek, juga dikenal sebagai utang 

lancar, biasanya menggunakan sumber yang dapat menyebabkan utang baru. 

Berikut ini adalah jenis utang jangka pendek:  

1) Pendapatan yang ditunda atau pendapatan yang diterima di awal, 

uang yang diterima atas penjualan barang atau jasa yang belum 

dilakukan.  

2) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo setengah atau semu a 

utang jangka panjang yang berubah menjadi utang jangka pendek 

karena perlu dibayar segera.  

3) Biaya yang harus dibayar karena telah terjadi.  

4) Hutang wesel perjanjian tertulis yang mencakup sejumlah uang untuk 

pembiayaan, pembelian, atau transaksi lain pada tanggal yang 

tertentu di masa mendatang.  

5) Hutang dagang atau account payable adalah jumlah uang yang harus 

dibayarkan perusahaan kepada supplier untuk barang atau jasa yang 

dibeli. 

b) Utang Jangka Menengah: Jenis utang ini biasanya dilunasi dalam waktu 5–10 

tahun, yang tidak terlalu singkat.  
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c) Utang Jangka Panjang: utang jangka panjang, yang memiliki masa pelunasan 

yang paling lama. Jenis utang ini biasanya diberikan pada jumlah yang cukup 

besar dan biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. 

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, 

hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. 

Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula 

sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur47 

a. Hak Kreditur 

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu 

prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah 

melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan prestasi dari 

debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah 

menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah 

disepakati besarnya antara kedua belah pihak. 

b. Kewajiban Debitur 

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya 

mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran 

bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

 
47 Gatot Supramono, Perjanjian utang piutang (Jakarta : Kencana, 2013), hal 29 
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dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada 

perjanjiannya. 

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, 

pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada 

debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: 

1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. 

2) Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat 

diminta kembali oleh kreditur.48 

3) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka 

waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan 

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 

1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi 

kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang 

dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi 

kelonggaran kepadanya untuk membayar utang. 

4) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika 

dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan 

mengembalikan utang setelah mampu membayarnya, kreditur juga 

 
48 Gatot Supramono, Perjanjian utang piutang (Jakarta : Kencana, 2013), hal 30. 
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harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim 

setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan 

pengembalian tersebut. 

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestie berasal dari bahasa Belanda wanprestie yang berarti tidak 

terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak 

tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian 

maupun perikatan yang timbul karena hukum.49 

Hal kelalaian seorang debitur tidak dapat melakukan tindakan yang 

ditentukan dalam kontrak. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus nonkinerja 

atau non-pemenuhan tindakan wajib seperti kelalaian. Kewajiban yang 

ditentukan dalam kontrak antara kreditur dengan debitur.50 

Debitur dikatakan lalai jika tidak memenuhi kewajibannya, atau menunda 

kewajibannya tetapi tidak memenuhi akad. Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

wanprestasia adalah tidak adanya penegakan hukum kontrak, yaitu harus 

dilakukan sebagai bagian dari kontrak. Mungkin dalam bahasa Indonesia istilah 

"janji yang dibuat untuk fakta dan tidak ditepati adalah janji wanprestasi"51 

 
49 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Ke II (Bandung: Alumni, 1986), hal 60 
50 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 

74 
51 Wirjono Prodjoko, Asas-asas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hal 17 
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Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya 

perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian 

sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun 

perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.52 

Jika prosedur dibawa oleh kreditur atau manajer, debitur baru akan gagal. 

Panggilan telah diajukan setidaknya tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Jika 

Anda tidak mendengarkan panggilan, kreditur berhak untuk pergi ke pengadilan. 

Pengadilan kemudian memutuskan apakah debitur akan Wanprestie.53 

2. Jenis Jenis Wanprestasi 

Ada berbagai model pihak yang tidak memenuhi prestasinya meskipun 

sebelumnya telah disepakati untuk dilaksanakan. Model Wanprestie adalah 

sebagai berikut:54 

a) Wanprestie berupa tidak memenuhi kinerja  

b) Wanprestie berupa terlambat memenuhi prestasi  

c) Wanprestie berupa pemenuhan prestasi yang tidak sempurna 

 
52 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum perikatan dalam KUH perdata buku ketiga, 

yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015, hal.19 
53 Salim H.S, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia. (Bandung: Pustaka 

Reka Cipta, 2013), hal. 201 
54 Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 89 
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Sementara itu, dalam bukunya kompilasi perikatan menceritakan tentang 

beberapa bentuk tidak terpenuhinya perjanjian, ada 3 (tiga) bentuk tidak 

terpenuhinya perikatan, yaitu:55 

a) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan  

b) Debitur terlambat memenuhi perikatan  

c) Debitur salah atau tidak layak untuk memenuhi perikatan 

Subekti menyatakan bahwa wanprestasie (kelalaian atau kelalaian) seorang 

debitur dapat berupa 4 (empat) macam:56 

a) Tidak melakukan apa yang mampu dicari  

b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai kesepakatan  

c) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat  

d) Melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak dapat dilakukan. 

Wanprestasie berupa tidak tercapainya prestasi, dalam ilmu hukum kontrak 

dikenal suatu doktrin yang dianggap doktrin pemenuhan prestasi substansial, 

yaitu suatu doktrin yg mengajarkan bahwa meskipun salah satu pihak tidak 

melaksanakan prestasinya dengan tepat, namun Bila beliau telah melaksanakan 

prestasinya secara substansial, maka pihak lain jua harus melaksanakan 

kinerjanya menggunakan sempurna. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan 

 
55 Mariam Darus Badrulzaman, Mariam Darus Badrulzaman, Hukum perikatan dalam KUH 

perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015), hal. 
18 

56 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal. 23 
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prestasinya secara substansial, maka disebut tidak melaksanakan perjanjian 

secara materiil. 

Sesuai hal tadi, apabila telah dilakukan aplikasi substansial atas perjanjian 

yang bersangkutan, maka doktrin exceptiono non adimpleti contractus tak 

berlaku lagi, yaitu doktrin yang mengajarkan bahwa Jika galat satu pihak tidak 

melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat jua tidak melaksanakan 

prestasinya.  

Perbuatan yang dikatakan wanprestasie ialah perbuatan yang ingin dihindari 

semua pihak pada perjanjian sebab akan mengurangi pertarungan yang muncul 

dan menghindari perselisihan di antara para pihak. 

3. Akibat hukum Wanprestasi 

Menurut hukum kontrak, debitur dianggap pailit jika debitur tidak 

menyetujuinya. Jika debitur lalai, lalai, ingkar janji, atau melakukan sesuatu yang 

bukan wewenang debitur, atau melanggar akad. Ketika suatu pihak dipaksa 

untuk mengingkari janji, seringkali tidak tepat janji, sehingga tidak mudah 

untuk mengatakan bahwa seseorang telah lalai atau lupa.57 

Ada empat jenis hukuman atau konsekuensi bagi debitur yang lalai:58 

a) Mengalami kerugian pembayaran, atau hanya disebut ganti rugi. 

 
57 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2009), hal. 45 
58 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Ke II (Bandung: Alumni, 1986), hal. 

56 
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b) Juga dikenal sebagai pembatalan kontrak atau pelanggaran kontrak.  

c) Saluran transfer risiko  

d) Jika dibawa di depan hakim, anda akan membayar biaya pengadilan. 

Salah satu aspek terpenting dari pelanggaran kontrak adalah bahwa obligee 

dapat menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga yang ditimbulkan. 

Dengan menghapus kewajiban untuk mengganti kerugian debitur, undang-

undang mengatur bahwa debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara tidak 

bertanggung jawab. wanprestasi biasanya kelalaian debitur, tetapi debitur yang 

dituduh lalai tidak dapat sepenuhnya lalai, yaitu ia dapat membela diri karena 

kelalaian itu tidak sepenuhnya di pihak debitur.59 

Tujuan mengidentifikasi salah satu pihak yang wanprestasi yang terkandung 

dalam kontrak bukanlah untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam hal akad 

penyerahan barang atau sertipikat, harus diterbitkan faktur di muka jika akad 

tersebut tidak mencantumkan jangka waktu yang dianggap oleh debitur lalai 

karena keterlambatan. Debitur harus diberitahu bahwa kreditur ingin 

melaksanakan kontrak. Misalnya, jika seorang penjual sudah menjual suatu 

produk dan realisasinya segera, maka realisasi ini tentu saja dapat segera 

dilanjutkan. Jika realisasi tidak dapat segera dicapai, debitur harus diselesaikan 

 
59 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Ke II (Bandung: Alumni, 1986), hal 58 
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tepat waktu. Misalnya, membeli atau menjual barang yang tidak dimiliki penjual 

atau melunasi pinjaman.60 

D. Teori Kepastian Hukum 
 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil 

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. 

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.61 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.62 

 
60 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Ke II (Bandung: Alumni, 1986), hal 61 
61 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2010), hal 59 
62 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hal 158 
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Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan 

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. 

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang 

buruk.63 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.64 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

 
63 Cst Kansil dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hal 385. 
64 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 

.23. 
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pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.65 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi 

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa 

keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga 

demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian.66 

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 

KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang atau pinjam 

 
65 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: Toko 

Gunung Agung, 2002), hal. 82-83 
66 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: Toko 

Gunung Agung, 2002), hal. 95 
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meminjam secara lisan, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar 

suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang 

terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang secara lisan). 

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat 

pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi 

bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang 

dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai 

kesepakatan para pihak baik pihak debitur maupun pihak yang kreditur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian empiris 

merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan data langsung 

dari sumbernya, baik itu dari objek penelitian, responden, atau informan. 

Penelitian lapangan sangat penting dilakukan karena mampu memberikan data 

yang valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh 

memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk pengembangan teori atau 

praktik dalam bidang tertentu. Penelitian lapangan  umumnya dilakukan dengan 

cara mengamati, wawancara, ataupun melakukan survei langsung terhadap objek 

penelitian di tempat yang sesuai dengan konteks penelitian. Melalui observasi 

dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehinnga 

mendapatkan informasi yang di inginkan.67 

B.   Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian dilakukan di Desa Pencong 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Adapun alasan peneliti memilih tempat 

tersebut karena untuk mendapatkan informasi terkait judul penelitian maka 

peneliti melakukan pengamatan langsung ke masyarakat di Desa Pencong 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

 
67 Suteki, Metode Penelitian Hukum (Semarang: PT.Raja Grafindo 2017), hal 213 
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C. Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan sosiologis (Sociological 

Approach). Pendekatan sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung melalui hukum 

positif. 

D. Sumber Data 
 

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar menunjang penelitian ini 

yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung, yang 

dihasilkan melalui pengumpulan data langsung dan sumber yang asli yaitu 

melalui wawancara dengan masyarakat terkait judul penelitian ini.  

2. Data Sekunder   

Bahan hukum sekunder didapatkan dari studi pustaka. Seperti dari 

skripsi, makalah, buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan 

dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan 

internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat semua informasi yang 

terkait dengan fenomena di mana objeknya yaitu perjanjian utang piutang 

yang dilakukan secara lisan/ tidak tertulis . Oleh karena itu, melalui penelitian 

metode ini digunakan peneliti agar mampu mendapatkan data sebagai 

pelengkap. 

2. Studi wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang di gali melalui percakapan atau tanya jawab 

berisi pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian kepada masyarakat 

di Desa Pencong, Kecamatan biringbulu, Kabupaten Gowa yang masih 

melakukan praktik perjanjian utang piutang secara lisan. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen 

atau sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. 

F. Instrumen Penelitian  

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:  

1. Peneliti Sendiri Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri.  
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2. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan 

dalam melakukan wawancara yang dijadikan sebagai dasar untuk 

memperoleh informasi dari informan berupa daftar pertanyaan.  

3. Alat Tulis Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban   

informan berdasarkan jawaban atas pertayaan yang telah diberikan.  

4. Alat Rekam/Handpone seluler berfungsi untuk merekam hasil wawancara 

jangan sampai ada beberapa topik yang terlewat yang di sampaikan 

responden. 

G. Analisis Data 
 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke 

dalam pola, kategori, dan unit uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerja.Oleh karena itu, tujuan dari analisis data adalah 

untuk mengatur data yang telah diperoleh. Setelah mengumpulkan data dari 

lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, penulis akan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengelola dan menganalisis 

data68. 

  

 
68 Tri Suhendra Arbani, Abd. Rais Asmar, Nurfaika Ishak, Pemilu yang Aman dan Adil dari 

Kebijakan Calon Kepala Daerah Petahana, Jurnal Hukum, Volume 1, Tahun 2022, hal 30. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Secara geografis Desa Pencong berada di ketinggian antara 200-700 dpl 

(dalam permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan yang dimiliki dalam 

pertahun rata-rata antara 135 hari s/d 160 hari. Desa Pencong terletak di wilayah 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, merupakan salah satu desa dari enam 

desa dan dua kelurahan. Jarak antara desa Pencong dari dari Ibu Kota Kabupaten 

mencapai 75 km. Berdasarkan data administrasi yang diperoleh di kantor Desa 

Pencong, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 3.567 jiwa.  

Mata pencaharian yang digeluti masyarakat desa Pencong pada umumnya 

bermata pencaharian sebagai petani, berbagai jenis pertanian yang ada adalah 

persawahan dan perkebunan, sawah dan kebun warga banyak menghasilkan 

berbagai macam jenis tumbuhan seperti padi, jagung, kemiri, jambu mente dan 

lain sebagainya.  

Sebagian kecil warga membuka usaha jual beli hasil tanaman dan menjual 

eceran, meskipun memiliki usaha jual beli dan mencual eceran, tetapi mata 

pencaharian yang utama adalah petani. Petani sawah dan kebun di Desa Pencong 

memiliki dua pengertian yaitu (pemilik dan penggarap), pemilik sawah atau 

kebun jika musim hujan membutuhkan banyak tenaga untuk menggarap sawah 

atau kebun mereka, dan penggarap menyediakan tenaga untuk menggarap sawah 
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atau kebun pemilik. Selain dari pertanian sebagian kecil masyarakat Pencong 

memiliki profesi dibidang pemerintahan dan pendidikan (PNS). 

Jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Pencong berdasarkan 

penjajakan terdiri dari Petani sebanyak 681 orang, Buruh sebanyak 109 orang, 

Pedagang sebanyak 31 orang dan PNS sebanyak 16 orang. Dalam hal ini mata 

pencaharaian lainnya yang tidak disebutkan digabungkan ke dalam bidang sesuai 

pendataan melalui Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) dengan 

menggunakan sampel rumah tangga. 

Pada sektor pendidikan masyarakat Desa Pencong masih terlihat kurang 

memadai karena hanya terdapat paud dan sekolah dasar sehingga ketika 

memasuki sekolah menengah pertama dan keatas masyarakat harus 

menyekolahkan anaknya keluar daerah seperti ke jeneponto maupun makassar 

untuk mendapat pendidikan yang layak. 

Seluruh Mayarakat Desa Pencong menganut agama Islam, tidak ada satupun 

masyarakat menganut agama selain agama islam. Sejak Islam masuk ke kerajaan 

Gowa hingga saat ini. Namun, kenyataannya masyarakat di desa tersebut masih 

bersifat lokalistik. Masih banyak nilai-nilai kearifan lokal maupun tradisi yang 

turut mewarnai ajaran agama mereka. Masjid yang terbangun di dusun-dusun 

menjadi saksi bahwa pemuda di desa tersebut jarang berkunjung, yang menjadi 

imam dan muadzin adalah orang tua yang sudah uzur yang suaranya tak lagi jelas 

terdengar.  Di Desa ini pun jarang diadakan pengajian mingguan, masyarakat 
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tidak terlalu tertarik melakukan hal tersebut. Namun, dari segi sosial seperti 

gotong- royong dalam sebuah kegiatan sosial, tolong menolong dan 

keramahannya melayani tamu, masyarakat Desa Pencong patut diberi apresiasi. 

B. Praktik Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Dengan Pelunasan Setelah  

Panen Di Desa Pencong 

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari 

kata “ovreenkoms” dalam bahasa Belanda atau “agreement” dalam bahasa Inggris. 

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris juga biasa disebut dengan istilah 

“contract” yang pada praktiknnya dianggap sama dengan istilah perjanjian.  

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut 

kepentingan individu-individu yang membuatnya. Menurut pasal 1313 KUH 

Perdata mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Pengertian tersebut pada dasarnya kurang lengkap tetapi disini sudah jelas 

bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri 

kepada pihak lain. Pengertian tersebut seharusnya menerangkan juga tentang 

adanya adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.69 

Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang tersebut saling 

 
69 Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, cet 5), 

hal. 63 
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berjanji untuk melaksankan suatu hal.70 Sedangkan KRMT Tirtodingrat 

memberikan pendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. 

Sementara itu, Menurut Yahya Harahap menerangkan bahwa “ Suatu 

perjanjian adalah  suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih 

yang meberikan kekuatan berupak hak pada suatu pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi.71 Dari penjelasan tersebut menegaskan tentang 

hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang membuat dan melaksanakan 

perjanjian. Berbeda dengan ahli-ahli tersebut diatas, Abdulkadir Muhammad 

memberikan pandangan bahwa pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH 

Perdata masih kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain: 

1) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 

“Mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak; 

2) Definisi tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan mengikatkan diri 

terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula 

mencakup perjanjian perkawinan dalam hukum kekeluargaan; 

3) Tanpa menyebut tujuan sehingga tidak jelas untuk apa para para pihak 

mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, 

Abdulkadir Muhammad melengkapi definisi perjanjian adalah suatu 

 
70 R. Subekti , Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 84 
71 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), hal 

2 
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persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.72 

Secara umum bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah 

perjanjian yang oleh para pihak dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian lisan 

merupakan suatu perjanjian yang yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan 

atau ucapan semata. 

Penerapan perjanjian secara lisan sering dijumpai pada masyarakat 

pedesaan yang mayoritas masih tidak mengerti dengan pembuatan perjanjian 

secara tertulis atau akta dibawah tangan. Perjanjanjian lisan dipilih sebagai 

bentuk perjanjian yang lebih praktis dan mudah sehingga banyak masyarakat 

melakukan hal tersebut, apalagi dalam melakukan suatu perjanjian utang piutang 

hal tersebut kian menjadi kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat di Desa 

Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.  

Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pencong 

dikenal dengan istilah Inrang, orang yang memberi pinjaman disebut Appainrang, 

dan orang yang mendapat pinjaman disebut Tu Nginrang. Inrang dilakukan 

karena cara tersebut adalah cara paling mudah untuk mendapatkan suatu modal 

 
72 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2013), hal. 80-81. 
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dalam bertani. Namun, perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan 

atau tidak tertulis dengan kesepakatan pelunasan setelah masa panen.  

Terjadinya Inrang secara lisan tersebut tidak hanya bermodalkan 

permintaan secara ucapan si debitur tetapi si kreditur juga tentunya memiliki 

kriteria tersendiri untuk memberikan pinjaman ke orang lain hingga 

terbentuknya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai salah satu 

syarat sahnya suatu perjanjian, kesepakatan memeliki peran penting dalam 

proses terbentuknya suatu perjanjian. Ada beberapa teori yang menjelaskan hal 

tersebut, yaitu:73 

a. Teori Kehendak 

Berdasarkan teopori ini, faktor yang menentukan adanya perjanjian 

adalah kehendak. Dengan adanya hal tersebut, terdapat hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu 

kehendak harus dinyatakan. Namun apabila ada ketidak sesuaian antara 

kehendak dengan pernyataan maka tidak terbentuk suatu perjanjian. 

b. Teori Pernyataan 

Teori ini menjelaskan bahwa pembentukan kehendak terjadi dalam 

ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui 

apa yang sebenarnya terdapat dalam pikiran seseorang. Bisa diambil 

 
73 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Kenotariatan, 

(Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 76-80. 
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kesimpulan bahwasanya suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh 

pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian 

Supaya suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut 

haruslah dinyatakan. Sehungga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang 

terhadap sebuah perjanjian adalah apa yang tellah dinyatakan oleh orang 

tersebut jika terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, 

maka ini tidak akan menghalangi terwujudnya sautu perjanjian. 

c. Teori Kepercayaan 

Teori ini disebut teori pernytaan yang diperlunak. Menurut teori ini, 

tidak semua pernyataan melahirkan suatu perjanjian. Suatu pernyataan 

hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa 

hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau hanya pernyataan 

yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu yang menimbulkan suatu 

perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya suatu perjanjian tergantung pada 

kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat 

dari pernyataan yang telah diungkapkan. 

Menurut Suaib Dg Tinggi, Inrang secara lisan  pertama kali dilakukannya 

sejak awal tahun 2000 yang pada saat itu ada seseorang yang ingin meminjam 

uang kepadanya dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman setelah masa 

panen dengan kesepakatan bunga pinjaman sebesar 15%. Menurut pengakuan 

Suaib Dg Tinggi, Bunga tersebut bukan atas kemauan dirinya tetapi tawaran dari 
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orang yang ingin meminjam uang kepadanya. Ia juga menekankan tidak mematok 

adanya suatu jaminan atau agunan kepada seseorang yang melakukan pinjaman 

kepadanya. 

Awalnya Suaib Dg Tinggi berani untuk memberikan pinjaman kepada siapa 

saja  tetapi seiring berjalannya waktu ia tidak lagi memberi kepada sembarangan 

orang dikarenakan hingga saat ini masih banyak orang yang tidak melunasi 

utangnya dengan berbagai macam kendala seperti orang yang bersangkutan 

berada diluar daerah, sengaja menunda-nunda pelunasan, tidak beritikad baik, 

tidak memiliki harta sama sekali untuk melunasi utang dan sebagainya. Besaran 

pinjaman yang diberikan oleh Suaib Dg Tinggi beragam mulai dari 500.000 ribu 

rupiah hingga puluhan juta rupiah tetapi untuk pinjaman puluhan juta Suaib Dg 

Tinggi melakukan Inrang secara tertulis dengan mencantumkan tanda tangan 

kedua belah pihak tanpa menggunakan materai. Menurutnya Inrang yang 

dilakukannya sah sah saja karena ia juga hanya berniat untuk membantu orang 

yang kesusahan.74 

Berbeda dengan responden sebelumnya, Hj Kebo’ yang merupakan seorang 

pedagang jagung melakukan praktik utang piutang secara lisan tidak hanya 

menempatkan uang sebagai objek pinjaman tetapi banyak objek lain yang 

digunakan seperti pupuk pestisida, racun hama, bibit tanaman, dan sebagainya 

dengan ketentuan pelunasan setelah masa panen dalam bentuk uang dengan 

 
74 Wawancara Peneliti yang diambil pada tanggal 11 Desember 2023 
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rincian pinjaman pokok yang sama dengan harga barang pinjaman ditambah 

dengan bunga sebesar 30%. Hj-Kebo’ hanya melakukan Inrang  secara lisan, 

menurutnya perjanjian lisan aman dilakukan karena yang melakukan pinjaman 

kepadanya adalah para pelanggannya ataupun warga desa pencong sendiri 

sehingga apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari dapat Hj Kebo’ langsung 

menemui dan menagih orang yang bersangkutan. Ia juga tidak meminta suatu 

jaminan atau agunan untuk berjaga jaga apabila si debitur lalai dari 

kewajibannya. 

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan transaksi Hj 

Kebo’ hanya melakukan pencatatan biasa didalam bukunya tetapi sering juga 

tidak melakukan pencatatan dengan alasan sudah tertanam dalam pikirannya 

bahwa orang tersebut pernah melakukan pinjaman kepadanya. Besaran pinjaman 

yang diberikan  oleh Hj Kebo’ beragam mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan 

juta rupiah, hingga saat ini menurut pengakuan Hj Kebo’ masih terdapat total ± 

600 juta rupiah uang pinjaman yang belum lunas.75  

Inrang secara lisan di Desa Pencong telah lama dilakukan oleh masyarakat 

setempat sehingga telah menjadi suatu kebiasaan  ketika seseorang meminjam 

barang kepada orang lain dengan maksud akan mengembalikan barang tersebut 

ketika musim panen tiba. Perjanjian ini dilakukan hanya dilandasi dengan 

 
75 Hasil wawancara Peneliti yang diambil pada tanggal 12 Desember 2023 
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kepercayaan semata kepada seseorang sehingga tidak jarang kreditur sering 

mengalami kerugian karena si debitur lalai dengan kewajibannya. 

Kesepakatan dalam Inrang secara lisan di Desa Pencong yang diperoleh 

pada umumnya adalah setelah pemberian pinjaman oleh kreditur maka debitur 

diwajibkan melakukan pelunasan atau pengembalian pinjaman setelah masa 

panen dalam hal ini dapat berupa panen jagung maupun padi. 

Dalam kamus hukumpada dasarnya membuat suatu perjanjian tidak terikat 

dalam bentuk tertentu, karena tidak ada diatur dengan sistematis bentuk-bentuk 

dari perjanjian didalam KUH Perdata. Dalam membuat suatu perjanjian para 

pihak memiliki kebebasan terhadap perjanjian yang akan dibuat, baik secara lisan 

maupun secara tertulis.76 

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun diklaim lebih lemah 

kedudukannya dibandingkan menggunakan perjanjian tertulis, bukan berarti 

perjanjian lisan tak diakui sebagai perjanjian yg legal. Perjanjian baik itu 

perjanjian tertulis juga tidak tertulis Bila merujuk pada Pasal 1320 buku Undang-

Undang aturan Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menetukan 

perjanjian legal atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut diantaranya:  

 

 
76 Debby Mutiara Silalahi dkk, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang 

Yang Tidak Tertulis Dalam Hubungan Kekerabatan (Analisis Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.), 
Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol.VI No.1 (2022), Hal 25 
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a. Kesepakatan antara kedua belah pihak 

Syarat yang pertama adalah adanya suatu kesepakatan atau consensus 

para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. 

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai 

itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau 

diketahui oleh orang lain. Terdapat lima cara terjadinya persesuaian 

pernyataan kehendak, yaitu dengan: 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis 

2) Bahasa yang sempurna secara lisan 

3) Bahsa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. 

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan 

dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak 

lawannya. 

4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya 

5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak 

lawan. 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak 

yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan maupun tertulis. Tujuan 

pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian 
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hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala 

timbul sengketa atau perkara nantinya.77 

Dengan adanya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, maka 

kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing 

pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya 

cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. 

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian 

Kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 

untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 

yang akan menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang mengadakan 

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan memiliki wewenang 

untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh 

undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah orang sudah dewasa. Seseorang dapat dikatakan 

dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Orang 

yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah : 

1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak yang dianggap belu 

cakap untuk melakukan perjanjian 

2) Orang yang dibawah pengampuan 

 
77 Salim HS, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Jakarta : Sinar 

Gafika, 2008, cet 5 ), hal 33 
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3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam 

perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

SEMA No. 3 tahun 1963. 

c. Suatu hal tertentu 

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek 

perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang 

telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 

Prestasi tersebut terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri 

atas: 

1) Memberikan sesuatu 

2) Berbuat sesuatu 

3) Tidak berbuat sesuatu. 

d. Suatu sebab yg halal. 

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak           

(causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa 

yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang 

dilakukan itu merupakan hal yang diperbolehkan menurut undang-

undang.  

Pada syarat kondisi tadi, secara teoritis kondisi pertama serta syarat kedua 

tentang kesepakatan dan kecakapan tergolong menjadi kondisi subyektif, 
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sedangkan kondisi ketiga dan syarat keempat tentang suatu hal serta suatu sebab 

yg halal tergolong sebagai syarat obyektif. dampak aturan apabila syarat subyektif 

tidak terpenuhi maka menyebabkan perjanjian tersebut bisa dibatalkan, 

sedangkan apabila kondisi obyektif yg tidak terpenuhi maka menyebabkan 

perjanjian tersebut batal demi aturan. Hal ini berlaku pula di bentuk perjanjian 

tidak tertulis, mengingat keempat kondisi sah perjanjian tadi tak disyaratkan 

secara tertulis.  

Selama bentuk perjanjian tidak tertulis sudah memenuhi serta tidak 

melanggar keempat syarat tadi, maka perjanjian tersebut sah secara hukum. 

Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang legal sebagaimana pada kajian 

aturan perdata selama dirancang tidak bertentangan menggunakan Pasal 1320 

kitab Undang-Undang aturan Perdata. eksistensi perjanjian tidak tertulis melekat 

di prinsip kebebasan para pihak yang membentuk serta melaksanakan perjanjian 

sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak dan didukung juga pada asas-

asas perjanjian lainnya. 

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah “partij otonomie” atau 

“freedom of contract” atau “liberty of contract”.78 Asas Kebebasan Berkontrak atau 

yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka merupakan kebebasan seluas-

luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk 

 
78Aris Setyanto Pramono dan Saifulloh, Implementasi Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian 

Hutang Piutang Secara Lisan/Dibawah Tangan Di Tinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata, Jurnal 
Res Justicia Vol.3 No.1 (2023), Hal 38 
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mengadakan sautu perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. 

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab 

merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia.79 

Penegasan tentang adanya kebebasan berkontrak ini terdapat pada Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal 

ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu 

kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu 

diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.80 

Selain asas kebebasan berkontrak masih terdapat banyak asas lain yang 

menjadi dasar sebuah perjanjian seperti asas konsensualisme yang merupakan 

berasal dari kata latin “concensus” yang artinya sepakat. Dalam mebuat kontrak 

disyaratkan adanya consensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai 

prestasi yang dijanjikan atau dapat diartikan, perjanjian/kontrak tersebut di 

dadasari adanya kata “sepakat dari kedua pihak”. Asas konsensualisme 

didasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat 

dalam perjanjian adalah adanya “kesepakatan kedua pihak”.  

 
79 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal 45 
80 Regina Veronika Wauran, Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata 

Pasal 1338, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII No.4 (2020), Hal 89 
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Walaupun terjadi kesepakatan, tetapi perlu tetap diperhatikan unsur 

“kehendak” dalam melakukan kesepakatan tersebut. Apabila kehendak 

melakukan perjanjian/kontrak atas dasar keinginan kedua belah pihak, maka 

perjanjian tersebut dianggap sah. Namun, apabila perjanjian/kontrak yang 

dilakukan dengan adanya suatu paksaan (conradictio interminis), maka 

perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan dengan memohon kepada 

pengadilan setempat.81 

Asas lain yang menjadi dasar terjadinya suatu perjanjian adalah asas 

kekuatan hukum mengikat perjanjian atau yang biasa disebut dengan istilah asas 

pacta sunt servanda yang secara konkrit dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. 

Adapun asas pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang yang 

terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya 

dapat dipaksakan penataannya. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak yang telah memperjanjikan sesuatu hal dan memperoleh kepastian bahwa 

perjanjian tersebut dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 

1338 KUH Perdata, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang. Asas ini dapat berlaku 

 
81 Aris Setyanto Pramono dan Saifulloh, Implementasi Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian 

Hutang Piutang Secara Lisan/Dibawah Tangan Di Tinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata, Jurnal 
Res Justicia Vol.3 No.1 (2023), Hal 39 
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apabila kedudukan pihak-pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para 

pihak seimbang maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali 

dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat 

yang timbul. 

Selain asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang 

terkandung didalam pasal 1338 KUH Perdata, Masih terdapat asas lain yaitu asas 

itikad baik atau in good faith yang merupakan asas yang dikenal dalam hukum 

perjanjian atau hukum kontrak. Ketetntuan tersebut diatur dalam pasal 1338 ayat 

(3) KUH Perdata, bahwa perjnajian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam 

pelaksanannya asas itikad baik memiliki duan pengertian yaitu : 

1) Itikad baik secara subyektif adalah sikap batin seseorang pada saat 

dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat 

yang telah diperlukan telah dipenuhi, di sini berarti adanya sikap jujur dan 

tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat 

merugikan pihak lain. 

2) Itikad baik dalam pengertian obyektif adalah sebuah tindakan seseorang 

dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat melaksanakan hak dan 

kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Dalam artian bahwa pelaksanaan 

perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini diatur dalam 
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Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menentukan bahwa persetujuan 

harus dilakukan dengan itikad baik. 

Dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak 

akan di hadapkan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad 

baik dan hubungan khusus ini membawa akibat berkelanjutan bahwa kedua 

belah pihak tersebut harus bertindak dengan mengingat kepentingan-

kepentingan yang wajar dari pihak lain. 

Salah satu bentuk perjanjian yang masih sering kita temui di masyarakat 

adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian hutang piutang termasuk kedalam 

perjanjian pinjam meminjam yang secara spesifik diatur dalam Pasal 1754 KUH 

Perdata yang menyatakan, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak 

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula.”  

Utang merupakan suatu kewajiban yang biasanya dinyatakan berupa 

nominal uang yang dilakukan secara langsung maupun yang akan timbul 

nantinya. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau melunasi hutang 

apa yang telah disepakati di awal perjanjian maka kreditur memiliki hak untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Di dalam perjanjian utang 
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piutang, orang yang memberi pinjaman dinamakan Kreditur sedangkan yang 

menerima pinjaman dinamakan Debitur.82 

Dalam teorinya sebelum melakukan perjanjian utang piutang hendaknya 

kreditur atau pemberi utang menggunakan beberapa prinsip yaitu :83 

a. Prinsip 5 C 

1) Character adalah watak atau sifat atau kepribadian calon debitur 

2) Capacity yang berarti Kemampuan Calon debitur dalam melunasi 

hutangnya 

3) Capital yakni permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui 

oleh calon debitur 

4) Condition of economy artinya mencari tahu kondisi perekonomian 

calon debitur harus dianalisis oleh calon kreditur 

5) Collateral yang berarti agunan atau jaminan 

b. Prinsip 3 R 

1) Returns adalah hasil yang akan diperoleh si debitur 

2) Repayment adalah kemampuan bayar oleh pihak debitur 

 
82 Sherry Renata dan Hanafi Tanawijaya, Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar 

Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2683 K/Pdt./2016), Jurnal 
Hukum Adigama Vol.2 No.1 (2019), Hal 8 

83 Erinda Lamonti dan Diah Ayu Utami, Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang 
Secara Lisan, Jurnal Lontar Merah Vol.3 No.1 (2020), Hal 296 
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3) Risk yaitu kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauh mana 

kemampuan debitur menanggung resiko-resiko. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan perjanjian utang 

piutang secara lisan yang dilakukan di Desa Pencong, Peneliti berpendapat bahwa 

persyaratan-persyaratan yang telah diamanhkan oleh undang-undang telah 

terpenuhi dibuktikan dengan adanya suatu kesepakatan dalam hal ini kreditur 

dengan debitur yang dibuat sehingga lahirlah sebuah perjanjian, orang yang 

melakukan perjanjian merupakan orang dewasa dalam hal ini telah berusia diatas 

21 tahun dan atau telah menikah, objek yang digunakan dalam perjanjian lisan 

ini adalah benda atau barang seperti uang, pupuk pestisida, bibit tanaman, racun 

hama, bahkan hewan ternak. Objek yang diperjanjikan merupakan kepemilikan 

pribadi dan tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian lisan 

yang dibuat telah sah menurut undang-undang. 

Walaupun telah diatur sedemikian rupa didalam buku III KUH Perdata 

mengenai perjanjian tidak menjamin dapat terlaksananya hak dan kewajiban 

sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak. Pada realita yang ada 

terkadang dalam kondisi tertentu pemenuhan prestasi tidak berjalan dengan 

semestinya sehingga memunculkan suatu peristiwa yang disebut wanprestasi.84 

 
84 Sabilillah Oktavia Rahmadani, Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan 

Apabila  Debitur Cidera Janji (Wanprestasi), Jurnal Sains Student Research Vol.1 No.2 (2023), Hal 1027 
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Kata Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. 

Dalam kamus hukum wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera 

janji, dan atau tidak dapat menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan 

demikian wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak 

memenuhi atau tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya 

sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.  

Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera 

janji ketika : 

a. Memenuhi pretasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, 

terlambat melaksanakan prestasinya, artinya meskipun prestasi itu 

dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu 

penyerahan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Prestasi yang 

demikian itu disebut juga sebagai kelalaian. 

b. Tidak memenuhi prestasi, artinya pemenuhan prestasi itu tidak hanya 

terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dilaksanakn. Hal semacam dapat 

disebabkan karena : 

1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena 

barangnya telah musnah atau hilang. 

2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan 

mempunyai arti yang sangat penting.  
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3) Memenuhi prestasi secara tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, 

tetapi tidak sebagaimana mestinya 

Pihak debitur maupun kreditur memiliki kewajiban masing-masing. Salah 

satu dari kewajiban debitur adalah mengembalikan pinjaman utang yang telah ia 

pinjam dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dalam 

jangka waktu yang telah disetujui di awal perjanjian. Jika, terdapat bunga dalam 

peminjaman uang tersebut, debitur diwajibkan untuk membayar bunga yang 

telah diperjanjikan. Sedangkan, kewajiban dari kreditur adalah dapat 

mengajukan sebuah gugatan kepada Pengadilan Negeri atau mengajukan 

tuntukan kepada debitur, apabila debitur tidak mengembalikan uang yang telah 

dipinjamkan oleh pihak kreditur.85 

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak 

menderita kerugikan, maka pihak yang menimbukan kerugian itu harus 

bertanggung jawab lewat ganti rugi.86 Kerugian yang dialami akibat wanprestasi 

akan membawa konsekuensi yurudis yaitu pihak yang melakukan wanprestasi 

harus menananggung akibat atau hukuman berupa penggantian biaya kerugian 

 
85 Sherry Renata, Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2683 K/Pdt./2016), Jurnal Hukum Adigama 
Vol.2 No.1 (2019), Hal 9 

86 Regina Veronika Wauran dkk, Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut 
KUHPERDATA Pasal 1338, Lex Privatum Vol.VIII No.4 (2020), Hal 91 
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yang dialami dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.87 Dalam pasal 

1246 KUH Perdata ganti kerugian memiliki 3 unsur yaitu:  

a. Segala pengeluaran atau ongkos yang nyata telah dikeluarkan (bunga),  

b. Kerugian atas kerusakan barang kreditur karena debitur lalai (rugi), 

c. Keuntungan seharusnya yang diperoleh kreditur bila debitur tidak lalai 

(bunga). 

Apabila kreditur merasa telah dirugikan oleh debitur dan ingin mengajukan 

sebuah gugatan ke pengadilan, maka kreditur harus mempunyai alat bukti yang 

kuat untuk membuktikan bahwa apakah benar telah terjadi adanya suatu 

perjanjian antara para pihak. Terutama mengenai perjanjian yang dilakukan 

secara lisan memerlukan suatu bukti yang cukup kuat. Mengenai pembuktian 

telah diatur dalam Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan, “bahwa 

barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu 

perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 

haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Dari bunyi pasal ini dapat 

diketahui bahwa pihak yang memiliki hak dalam suatu perbuatan yang telah 

terjadi, maka dapat melakukan tindakan lanjut terhadap perbuatan yang telah 

terjadi atau menjelaskan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa, dan pihak 

tersebut perlu membuktikan bahwa adanya hak dari pihak yang bersangkutan. 

 
87 Arina Dewi Fortuna dan Arikha Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur 

Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik, Unes Law 
Review Vol.5 No.4 (2023), Hal 4511 
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Menurut M.Yahya Harahap, alat bukti (bewijsmoddle) adalah alat yang 

berbentuk dan suatu jenis yang dapat memudahkan dalam memberikan suatu 

penjelasan terhadap pokok perkara yang terjadi untuk membantu memudahkan 

hakim dalam mengambil keputusan di peradilan.88 Alat bukti dalam hukum 

perdata sesuai dengan pasal 164 HIR serta pasal 1866 KUH Perdata disebutkan 

antara lain: 

a. Alat bukti surat 

Alat bukti surat adalah salah satu alat bukti fisik yang paling penting 

untuk dan paling utama dalam hal pembuktian. Alat bukti surat dapat 

berupa surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik)  

b. Alat bukti saksi 

Alat bukti saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau 

mengalami kejadian yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata 

terdapat istilah unus testis nulus testis (Pasal 1905 KUHPerdata), seorang 

saksi tanpa adanya suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya sehingga 

saksi yang harus diajukan harus lebih dari 1 orang. 

c. Alat bukti persangkaan 

Dalam Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan, “dugaan adalah 

kesimpulan yang diambil dari ketentuan undang-undang atau oleh hakim 

 
88 Sherry Renata, Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2683 K/Pdt./2016), Jurnal Hukum Adigama 
Vol.2 No.1 (2019), Hal 10 
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tentang suatu kejadian yang dikenal, dapat diketahui adanya sesuatu 

kejadian yang tidak dikenal.” 

d. Alat bukti pengakuan 

Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak 

diperlukan lagi suatu pembuktian (Pasal 1923 KUHPerdata). Pengakuan 

dapat dilakukan di dalam persidangan yang sedang berlangsung maupun 

diluar persidangan. Apabila dilakukan di dalam persidangan dapat 

memperkuat bukti, sedangkan apabila dilakukan di luar persidangan 

bukti tersebut hanya dapat diserahkan kepada hakim dan berdasarkan 

kebijaksanaan hakim. 

e. Alat bukti sumpah 

Dalam Pasal 1929 yang menyatakan “suatu pernyataan hikmat yang 

dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai dengan yang memberikan sumpah”. 

Selain diatur dalam hukum positif, perjanjian utang piutang telah diatur 

dalam hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh muammalah 

Al-qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

sebuahnimbalan, artinya utang piutang merupakan bentuk mu’amalah yang 

bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut Madzab Shafi’I, Qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada 
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orang lain yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang 

sesuai dengan harta yang ia terima. 

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberikan 

kemudahan bagi sesama umat manusia dimana ada yang berkecukupan dan ada 

yang memiliki kekurangan. Orang yang berkekurangan tersebut dapat 

memanfaatkan utang dari orang lain yang lebih berkecukupan. 

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang 

diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang piutang antara lain:89 

a. Menepati janji 

Apabila terikat oleh perjanjian utang atau pembayaran untuk 

jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang 

berutang atau penerima pembayaran membayar utang kewajibannya 

sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan tiap 

orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.  

b. Menyegerakan pembayaran utang 

Orang yang memikul sebuah beban utang wajib terus berusaha 

membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga lunas. Apabila dia 

mengalami kesusahan sehingga merasa lemah membayar utangnya, 

maka suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar 

utangnya. 

 
89 Pandi Adam, Fiqih Muamalah Maliyah (Bandung : Refika Aditama, 2018), hal 242-245 
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c. Melarang menunda-munda pembayaran 

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu 

untuk membayar utangnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap 

sebagai perbuatan zalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang 

mengingkari janji (munafiq). 

d. Lapang dada ketika membayar utang 

Salah satu akhlak mulia adalah tasamuh (toleransi) atau lapang 

dada dalam membayar utang. Sikap ini adalah kebalikan dari sikap 

menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain. 

e. Tolong menolong dan memberi kemudahan 

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan 

kesulitannya yang di terima oleh orang lain, islam menilai termasuk 

akhlak mulia/terpuji. 

Saat waktu pelunasan utang tiba, sedangkan pihak muqtarid belum mampu 

melunasi utangnya, sangat dianjurkan oleh ajaran islam agar pihak muqrid 

berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pembayaran 

utang, sekalipun tidak berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran islam 

juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan pelunasan utang, karena 

bagaimanapun utang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, 

sehingga kebijakan ini sepatutnya dibalas pula dengan kebijakan, yakni 

menyegerakan pelunasannya. 
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Dalam hal ini seharusnya kreditur menunda penagihan utang ketika debitur 

belum bisa melunasi hutangnya. Dan tidak membebani debitur dengan 

memberikan pemotongan harga setiap debitur belum bisa melunasi hutangnya 

sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah SWT. 

dalam surah Al-Baqarah ayat 280:90 

َّكُاْاااناْاكُنْتُاْاتعَْلمَُوْناَ قوُْاااخَيْْ اال ة  ااوَاَناْاتصََدَّ رَة اااالٰاامَيْسَََ ة اافنَظَا ناْاكََناَاذُواْاعُسََْ  وَاا

Terjemahnya: “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka 
berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahuinya.” 

 
Oleh karena itu, seseorang yang memberikan utang kepada orang lain 

sebaiknya memberikan tenggang waktu jika ia masih dalam keadaan sulit 

karena al-qard (utang piutang) termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat) 

dan meringankan kesusahan kaum muslimin.91 

Dalam Islam, berhutang memang sesuatu yang diperbolehkan dan telah 

diatur ketentuannya, selama orang yang berhutang memiliki niatan dan 

kemampuan membayar di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda : 

ااأَٔمْوَالاَاأَٔخَذاَامَناْ اهَااأَٔدَاءَهَا،ايُرايداُاالنَّاسا تلََّْفهََا،ايرُايداُاأَٔخَذَهَااوَمَناْاعَنْهُ،االلاُاأَٔدَّ
ِ
اللاُاأَٔتْلفََهاُاا ا

وَجَلَّااعَزَّا  

Artinya : “Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya 
bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) 
melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang 

 
90 https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280 
91 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thyyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), Hal 171 
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mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), 
maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu Majah).92 

Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan 

perjanjian tertulis lebih pada efisien waktu dalam membuat dan melaksanakan 

perjanjian serta adanya agama dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian. 

Kelemahan perjanjian tidak tertulis terletak di resiko terjadinya sengketa yakni 

terkait verifikasi segala hal yang sudah disepakati. 

C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan 

Dengan  Pelunasan Setelah Panen Di Desa Pencong 

Sengketa merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris conflict 

dan dispute, yang secara substantive mak nanya tidak hanya bersifat merusak 

(destructive) dan merugikan (harmful), melainkan membangun (constructive), 

menarik/menantang (challenging) serta dinamis sebagai katalisator perubahan. 

Sengketa atau konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pertentangan.  

Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah 

sengketa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa 

tidak puas atau keperihatinannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. 

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, 

 
92 https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/inilah-balasan-bagi-orang-yang-melalaikan-

pembayaran-hutang-cqsgE 



78 
 

 

sehingga penyelesaian haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil 

penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak93 

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting 

dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, untuk terciptanya ketertiban dan 

kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum 

haruslah sesuai dengan citra hukum dalam masyarakat negara tersebut. Dalam 

perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian 

sengketa perdata tidak saja melalui proses formal didalam pengadilan akan tetapi 

dapat juga melalui proses nonformal diluar pengadilan atau yang biasa disebut 

alternatif penyelesaian sengketa. 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) berbunyi:94  

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. 
 

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999, alternatif 

penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 

 
93 Vivit Choirul Nisya, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan 

Hukum, Adil Indonesia Journal Vol.4 No.2 (2023), Hal 10 
94 Republik Indonesia, Undang-Undang No.30 Tahun 1999, Pasal 6 
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ahli. Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing 

lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:95 

1) Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara 

suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak 

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada 

klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.  

2) Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 

melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama 

atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.  

3) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator.  

4) Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan 

kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat 

diterima.  

5) Penilaian Ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang 

bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas setelah peneliti melakukan riset dengan 

melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang sering terlibat 

melakukan Inrang secara lisan di Desa Pencong dalam menyelesaikan perkara 

 
95 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 8 
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utang piutang diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan kata lain melakukan 

Mediasi internal antara si kreditur dengan si debitur terlebih dahulu dan apabila 

tindakan tersebut tersebut tidak menenmpuh solusi maka perkara tersebut akan 

dibawa ke pemerintah setempat seperti ke Kepala Dusun ataupun Kepala Desa 

untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

Terdapat banyak opsi penyelesaian perkara utang piutang apabila di debitur 

wanprestasi atau ingkar janji, seperti yang dijelaskan oleh Hj. Kebo bahwa ketika 

debiturnya wanprestasi dengan tidak membayar utang secara tepat waktu maka 

tindakan awal yang akan dilakukan adalah menegur terlebih dahulu dan 

memperingatkan apabila tidak segera melaksanakan kewajibannya maka ia akan 

membawa perkara tersebut ke kepala dusun seperti yang di ungkapkan ada 

seorang debiturnya saat ini yang dilaporkan ke kepala dusun setempat karena 

sudah 5 tahun lamanya utangnya belum lunas dan saat ini sedang menunggu 

arahan dari kepala dusun.  

Penyelesaian perkara di kepala dusun atau kepala desa menurut Idris Dg 

Bella seorang mantan kepala dusun setempat merupakan penyelesaian secara 

kekeluargaan yang dilakukan dengan cara mendudukan atau mempertemukan 

kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah yang biasanya 

dihadiri oleh pihak yang terlibat beserta para saksi, musyawarah tersebut 

kemudian memperoleh suatu solusi yang biasanya adalah dengan memberi 
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tambahan waktu kepada pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya. 

Pemberian waktu ini berkisar sesuai dengan hasil kesepakatan yang dicapai.96 

Sebelum perkara tersebut dibawa ke kepala dusun ata kepala desa ada pula 

opsi lain yang sering dilakukan oleh debitur wanprestasi adalah menawarkan 

kebijakan lain seperti si debitur memberi hak kepada si kreditur untuk 

menguasai dan mengelola kebun si debitur hingga si debitur dapat maelunasi 

semua utangnya seperti yang dijelaskan oleh Hj kebo. Namun terkadang ada 

seseorang yang bahkan menjual tanahnya kepada Hj Kebo sendiri untuk 

menutupi utangnya. 

Di sisi lain M. Agus Dg Bella mengungkapkan ketika salah satu debiturnya 

wanprestasi langkah yang diambil adalah mengharuskan si debitur untuk 

menjual hasil panennya kepada M Agus Dg Bella yang berprofesi sebagai 

pedagang jagung, menurutnya usaha tersebut dapat menjadi suatu kepastian bagi 

dirinya bahwa orang tersebut dapat melunasi utang. Namun ketika musim panen 

telah tiba dan hasil panen yang dilakukan tidak cukup untk menutupi si debitur 

maka jalan satu satunya adalah pasrah dan memberi tambahan waktu kepada 

debitur untuk melakukan pembayaran. 

Penyelesaian perkara secara non litigasi merupakan satu satunya jalan yang 

ditempuh untuk menyelesaikan sautu perkara Inrang secara lisan di Desa 

 
96 Hasil wawancara Peneliti yang diambil pada tanggal 12 Desember 2023 
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Pencong. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perkara Inrang 

secara lisan hanya dilakukan diluar pengadilan yaitu : 

1) Penyelesaian sengketa secara litigasi dinilai kurang tepat karena 

membutuhkan biaya yang mahal dikarenakan jarak antara Desa Pencong 

ke Pengadilan Negeri Sungguminasa berjarak ± 70 km. 

2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian perkara di 

pengadilan. 

3) Pembuktian perjanjian lisan terkesan sulit karena kurangnya alat bukti 

yang dapat diajukan dalam pengadilan.  

Penyelesaian perkara secara kekeluargaan tidak serta merta menghasilkan 

sebuah solusi bagi para pihak sehingga terkadang ada pihak yang harus merugi 

akibat Inrang yang dilakukan. Ketidak mampuan debitur untuk melaksanakan 

kewajibannya dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti gagal panen, 

harga penjualan hasil panen yang murah, dan utang yang telah menumpuk. 

Sebuah usaha untuk menyelesaikan perkara merupakan suatu bentuk 

untuk mendapat kepastian hukum bagi pihak atau orang yang merasa dirugikan 

oleh perbuatan orang lain yang sebelumnya para pihak tersebut telah 

menyepakati suatu hal. Apabila terjadi perbuatan tersebut maka mestilah 

diselesaikan dengan hukum yang berlaku. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 
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artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian dan keadilan bukanlah 

sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu 

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.97 

Demi tegak dan berfungsinya hukum sebagaimana mestinya (terwujudnya 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) mensyaratkan adanya dukungan 

budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum merupakan pondasi hukum 

masyarakat yang terbentuk melalui sejarah panjang kehidupan. Budaya hukum 

bukanlah bangunan sesaat yang terbentuk dari hasil rekayasa kehidupan yang 

dimotori oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.98 

  

 
97 Cst Kansil dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hal 385. 
98 Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2 (2017), 

Hal 22. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perjanjanjian lisan utang piutang merupakan bentuk perjanjian yang 

digunakan oleh masyarakat desa pencong, Perjanjian ini adalah suatu bentuk 

kesepakatan antara dua belah pihak yang diungkapkan secara lisan atau 

ucapan semata, kesepakatan yang dihasilkan adalah pemberian pinjaman 

berupa uang atau benda lain yang bernilai uang dengan pelunasan atau 

pengembalian dilakukan setelah masa panen karena sebagian besar 

masyarakat desa pencong berprofesi sebagai petani. Dalam konteks 

perjanjian lisan ini, kepercayaan dan integritas para pihak memiliki peran 

penting sehingga perlu untuk menjaga komunikasi dan saling memahami 

antarpihak agar mencegah potensi konflik di kemudian hari. 

2. Adapaun yang menjadi alternatif penyelesaian perkara Inrang secara lisan di 

Desa Pencong adalah dengan membawa perkara tersebut ke pemerintah 

setempat seperti kepala dusun atau kepala desa untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan. Selain itu ada pula penyelesaian perkara dilakukan dengan 

membuat perjanjian baru yaitu dengan memberi hak kepada kreditur untuk 

menguasai dan mengelolan lahan atau perkebunan milik debitur hingga si 

debitur dapat melunasi utangnya. 
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B. Saran 
 

Berdasarkan perjelasan dan kesimpulan, Maka Penulis ingin memberikan 

saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan perjanjian lisan masyarakat harus lebih teliti dalam 

membuat suatu perjanjian, walaupun hanya berbentuk lisan perjanjian 

tersebut harus memiliki bukti lain seperti saksi agar nantinya bila terjadi 

konflik perkara tersebut dapat di adili secara hukum. Selain menentukan 

bukti, alangkah lebih baiknya masyarakat meminta suatu jaminan kepada si 

peminjam yang nilainya lebih besar dari objek yang diperjanjikan. Walaupun 

perjanjian lisan diakui secara hukum, tetapi penyusunan perjanjian secara 

tertulis tetap menjadi langkah yang bijak untuk menghindari potensi konflik 

dan menjaga kejelasan hak dan kewajiban pihak pihak yang terlibat. 

2. Pemerintah dalam hal ini kepala desa ataupun lembaga keuangan daerah 

perlu melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang 

kelebihan dan kekurangan dalam membuat suatu perjanjian utang piutang 

secara lisan sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian bagi pihak 

tertentu. Selain itu kepala desa dapat memberdayakan Bumdes sebagai salah 

satu lembaga hukum yang dikelola oleh pemerintah desa untuk menjadi 

pusat perekonomian desa dengan melakukan program program yang dapat 

menyejahterahkan masyarakat seperti berperan sebagai bank desa yang 

dapat memberi pinjaman ke masyarakat. 
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