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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z ظ
zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ َ

 Kasrah I I ـ َ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan 

i 

 ك

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan 

u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 



 

xiii 
 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 ..ا|  ي ...

 

fathah dan alif atau 

ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

 ي
 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 ˚و
 

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah 

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

yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati 

atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ’ ), dalam 

transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

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

i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatas (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya 

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

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

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

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

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subhānahūwata,ālā 

saw.   = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.   = „alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w   = Wafat tahun 

QS.../...:4  = QS Al-Ma’idah/5:33  

HR    = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : ANDI AISYAH ALYA ASHARI 

Nim   : 10400120124 

Judul  : “UPAYA BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET 

DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK 

SULSELBAR CABANG GOWA” 

Penelitian ini membahas tentang “Upaya Bank Dalam Penyelesaian 
Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Sulselbar 
Cabang Gowa”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah : 1. Bagaimana bentuk penyelesaian Bank Sulselbar Cabang Gowa 
dalam rangka penyelesaian kredit macet  2. Hambatan apa yang dialami dalam 
penyelesaian kredit macet pada Bank Sulselbar Cabang Gowa.  

Jenis penelitian ini ialah Hukum Empiris metode penelitian kualitatif 
adapun lokasi penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa dengan 
menggunakan 3 sumber data yaitu hukum data primer, sekunder dan tersier. 
Penggunaan metode menganalisis data ialah deskriptif, dimana pengumpulan 
fakta-fakta yang terjadi dilapangan. 

Hasil pembahasan bentuk penyelesaian yang dilakukan, Bank dengan 
cara penagihan internal (Pegawai Bank) sebagai Kreditur turun langsung di 
lapangan, sampai tahap pelelangan. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank 
kepada Debitur melalui kerja sama pihak pengadilan dan pihak kejaksaan 
untuk dimintai itikad baik kepada Debitur. Adapun hambatan debitur dengan 
sengaja tidak memenuhi kewajibannya, kendala ekonomi yang dihadapi oleh 
debitur sehingga debitur wanprestasi pada saat pelaksanaan perjanjian yang 
tidak tepat waktu.  

Implikasi penelitian Sebaiknya dalam penyaluran kredit pihak 
perbankan harus lebih teliti dalam menganalisa debitur baik dari karakter, 
kebutuhan dan dokumen debitur sehingga jika terjadi wanprestasi tidak akan 
menimbulkan masalah dikemudian hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Meningkatkan pembangunan nasional yang beritik berat pada 

bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi 

kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada 

sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut 

membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat 

dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang 

diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat 

melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat 

berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif. 

Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi 

sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada kredit 

merupakan sarana yang mutlak diperlukan. 1 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan 

pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang 

kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman2 Pada aktivitasnya, institusi ini tidak lepas dari adanya dampak 

berupa risiko, yang menjadi konsekuensi dari bisnis yang dilaksanakan. 

 
1 Maya Syafriana Effendi. (2021) Penyaluran Kredit Perbangkan di Indonesia. Jawa 

Tengah 
2 Badriyah Harun. (2010) Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta 

Pustaka Yustisiam  
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Risiko menurut perspektif lembaga perbankan adalah suatu kejadian 

tersembunyi yang belum terjadi, baik yang dapat diperkirakan maupun 

yang tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap 

pertumbuhan modal dan kapitalisasi bank. Risiko-risiko itu tidak dapat 

dihindari, tapi dapat diolah serta bisa dikendalikan.3 

Kredit merupakan bisnis utama perbankan yang menjadi sumber 

keuntungan bank jika kredit yang disalurkan tersebut berkualitas bagus 

atau lancar, namun di sisi lain kredit sekaligus menjadi sumber utama 

kerugian bagi bank jika kredit yang disalurkan tersebut berkualitas buruk 

atau menunggak. Bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor 

ketika debitor wanprsetasi atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana 

mestinya yang tertuang dalam perjanjian kredit. Karena dalam bidang 

perkreditan, khususnya kredit bank, diawali dengan suatu perjanjian yang 

sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam 

bentuk tertulis.4  

Memenuhi perjanjian Hadits Sunan Abu Dawud No. 2375 - Kitab Jihad 

ِِ عَبْد ِ حَدَّثنََا ِِ عَبْدِِ عَنِْ مَالِكِ  عَنِْ الْقعَْنَبيِِ  مَسْلمََةَِ بْنِ  اللَّّ ع مَرَِ ابْنِِ عَنِْ دِينَارِ  بْنِِ اللَّّ  
ِِ رَس ولَِ أنََِّ يَوْمَِ لِوَاءِ  لَه ِ ي نْصَبِ  الْغَادِرَِ إِنَِّ قَالَِ وَسَلَّمَِ عَلَيْهِِ اللَّّ ِ صَلَّىِ اللَّّ  

ف لََنِ  بْنِِ ف لََنِِ غَدْرَة ِ هَذِهِِ فَي قَالِ  الْقِيَامَةِِ  

Terjemahan: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari 

Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang 

 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 

2011) h..161 
4 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Cetakan Kedua, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2002), hlm.8. 
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berkhianat akan dikibarkan baginya bendera pada Hari Kiamat dan 

dikatakan; ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan."5 

 

Surah Al-Mu’minun ayat 8 

ۙ ِ رَاع وۡنَِ وَعَهۡدِهِمِۡ لِِمَٰنٰتهِِمِۡ ه مِۡ الَّذِيۡنَِ  

Terjemahan: 
Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan 
janjinya.6 

Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah 

melalui bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 

2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan disebutkan yaitu :  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Fungsi menghimpun dan 
meny;alurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga 
perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat 
tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-
bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.7 
 

Masyarakat sebagai debitor yang mengambil kredit pada bank 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, kontras terhadap 

upaya tersebut dilapangan yang menjadi kerugian bagi bank, sebab 

timpangnya pemenuhan hak dan kewajiban yang mengakibatkan 

wanprestasi berupa tunggakan,yang membuat kualitas kredit buruk. 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan 

terjamin penyaluran kredit maka bank di dalam menyalurkan kredit harus 

 
5 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jakarta Pustaka Azzam 2006 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan ( Bandung Algensido) 
7 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumi, 1994), hal. 105- 

106. 
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memenuhi prinsip yang memiliki watak, kemampuan, modal, jaminan dan 

kondisi ekonomi prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator bagi pihak 

bank dalam menilai calon debitornya sebelum dibuatnya perjanjian kredit. 

Sehingga  dalam  perjanjian  perlu  adanya  perlindunga,  dimana  

perlindungan  adalah  perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang 

dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai manusia.8  

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada 

pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa 

tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi beruba 

bunga. 9Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan 

diterapkan untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya, 

serta menghindari kerugian bagi pihak bank ataupun munculnya kasus 

kredit bermasalah. 

Dalam pemberian kredit, aspek jaminan merupakan hal penting 

yang perlu diperhatikan bank selaku kreditor, walaupun secara bisnis 

faktor usaha debitor merupakan hal yang utama dan jaminan hanya 

merupakan back up saja, namun secara hukum, jaminan merupakan aspek 

perlindungan hukum bagi kreditor yang ketika debitor wanprestasi dapat 

dilakukan likuidasi untuk pelunasan hutang debitor. Jaminan merupakan 

 
8 Erlina.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  

Terapeutik."(Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.3, 
No.2, 2016), H.76 

9 Badrulzaman,M.D, Perjanjian Kredit Bank, ( Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1983 ), 
hlm.22 
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suatu keharusan dalam pemberian kredit yang baik dan aman dan 

merupakan upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam 

menyalurkan kredit.  

Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada dua pertimbangan 

yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu :  

1. Marketable, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah 

dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitor.  

2. Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis 

formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika 

kemudian hari terjadi wanprestasi, bank punya kekuatan secara yuridis 

formal untuk melakukan tindakan eksekusi.10 

 Menyalurkan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi 

kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuditas keuangan, solvabilitas, 

profitabilitas dan rentabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

mereka dalam mengelola kredit yang dialurkan. Kebanyakan bank yang 

bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akan disebabkan 

terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah besar. 

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan 

mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian 

pokok yaitu perjanjian utang piutang dan ikuti dengan perjanjian 

tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. 

 
10 Irma Devita Permatasari, Kiat-kita Cerdas,Mudah dan Bijak Memahami Masalah 

Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung, Kaifa, 2014), hlm.19 
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Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain. 11 Secara garis besar dikenal ada 

dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. 

Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan 

kebendaan yang salah satunya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau 

disebut dengan Hak Tanggungan. 

Dalam Pasal 51 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) telah diatur suatu lembaga 

jaminan untuk hak atas tanah yang disebut dengan Hak Tanggungan yang 

pengaturannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka lahirlah undang-undang nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah.  

Pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan diberikan melalui akta 

pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didahului dan/atau dengan 

pembatan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian kredit. Perjanjian 

kredit berkedudukan sebagai perjanjian pokoknya, artinya merupakan 

sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang 

mengikutinya. Perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan bukan 

merupakan hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan lahir 

 
11 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Yogyakarta Liberty hlm 97 
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karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank selaku kreditor 

dengan nasabah selaku debitor. 

Oleh karena itu secara yuridis pengikatan jaminan Hak Tanggungan 

lebih bersifat khusus jika dibandingkan diatur dalam Pasal 1131 KUH 

Perdata. Fokus perhatian dalam masalah jaminan Hak Tanggungan adalah 

apabila debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak 

memenuhi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah 

diperjanjikan, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala 

akibat hukumnya. 

Jaminan yang diterima bank diikat dengan perjanjian pemberian 

jaminan, misalnya dengan hak tanggungan jika jaminannya berupa tanah 

dan atau bangungan. Perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut 

merupakan perjanjian ikutan atau accesoir, yang mengikuti perjanjian 

pokoknya yaitu perjanjian kredit. Sehingga keberadaan pemberian hak 

tanggungan tersebut tergantung dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian 

kredit, jika perjanjian kredit tersebut berakhir atau beralih maka 

pemberian hak tanggungan tersebut juga ikut berakhir atau beralih. 

Bank akan melakukan likuidasi jaminan milik debitor sebagai upaya 

mengembalikan kerugian bank yang diakibatkan kredit bermasalah atau 

kredit macet tersebut (recovery). Proses ini tidak hanya merupakan upaya 

bisnis yaitu menjual barang jaminan saja, tetapi juga menyangkut aspek 

hukum yang tidak dapat dihindari oleh bank, sehingga bank perlu 

melakukannya dengan teliti dan hati-hati. 
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Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kondisi bahwa 

telah terjadi wanprestasi oleh debitor dalam perjanjian kredit. Dalam 

kondisi ini, bank secara bisnis telah mengalami kerugian karena 

pendapatan yang diprediksi sejak awal atau proyeksi keuntungan yang 

akan didapat dari debitor atas penyaluran kredit tersebut yaitu berupa 

bunga ternyata tidak diterima.12 

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit sebagai solusi untuk 

melancarkan kembali kredit debitor yang telah wanprestasi yang sudah 

tergolong dalam kredit "tidak lancar", "diragukan" atau bahkan telah 

tergolong dalam "kredit macet" untuk kembali menjadi "kredit lancar" 

sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar 

kembali kepada bank segala utangnya disertai dengan biaya dan bunga.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 

28 februari 1991, upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam 

memberikan solusi kepada debitornya adalah sebagai berikut :  

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan 

jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk 

grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya 

jumlah nilai angsuran atau tidak.  

 
12 Munir Fuady, Hukum Perkreditan  hlm.58 
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2. Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan 

atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak 

hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu 

kredit saja.  

3. Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang 

berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian 

kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan 

konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 

perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas 

Reconditioning.13 

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir 

yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor 

selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji. Pelaksanaan eksekusi 

tersebut diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah 

adalah dengan mengatur model eksekusi secara variasi sehingga para 

pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka.14  

Penulis bermaksud menyusun dalam skripsi yang berjudul “Upaya 

Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak 

Tanggungan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa”. Sesuai dengan 

konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 
13 Ashar Sinilele, (2021), Pelaksanaan Utang Kredit Bermasalah Menurut Hukum Sipil 

Jurisprudentie Vol 8, No 2 
14https://www. Yunianto__Sukaredjo diakses 17 mei 2023 pukul 13:15 WITA. 

https://www.hadits.id/hadits/dawud/2375
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B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini terutama berfokus pada upaya penyelesaian kredit 

macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sulselbar Cabang 

Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Mengingat fokus penelitian yang disebutkan diatas, sangat 

penting untuk mengetahui banyak elemen penting yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Elemen yang dimaksud adalah : 

a. Upaya penyelesaian kredit macet diartikan sebagai langkah-langkah yang 

dilakukan kreditur dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat 

diperhitungkan sebelumnya. 

b. Dalam penyelesaian kredit pasti ada hambatan-habatan yang dihadapi, 

kredit bermasalah merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian 

serius dan perlu segera ditanggulangi karena disamping menyangkut 

tentang kelangsungan hidup permodalan dari kreditur selaku pemberi 

kredit juga  bagi kelangsungan hidup dari usaha yang sangat tergantung 

dari fasilitas kredit tersebut. 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang di atas, maka muncullah rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penyelesaian Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam 

rangka penyelesaian kredit macet? 
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2. Hambatan apa yang dialami dalam penyelesaian kredit macet pada 

Bank Sulselbar Cabang Gowa? 

D. Kajian Pustaka  

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penelitian 

penulis mengenai pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan 

isu-isu yang disebutkan diatas, penulis menemukan literatur lebih lanjut 

tentang topik tersebut, yang meliputi : 

1. Kasmir dalam bukunya Manajemen perbankan menjelaskan bahwa 

faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh dua unsur yaitu: 

dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Buku ini juga 

menjelaskan terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya 

dilakukan penyelamatan kredit, sehingga bank tidak mengalami 

kerugian. Penyelamatan kredit ada lima yaitu : reschedululing, 

reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan jaminan.  

2. Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya Bisnis Kredit Perbankan 

menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu; sisi debitur dan sisi bank. Buku ini juga 

menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dilakukan bank dalam 

penyelamatan kredit antara lain sebagai berikut; pertama rescheduling, 

reconditioning, restructuring (R3), kedua manajamen assistancy, ketiga 

debt to equity swap, perjanjian penyelesaian hutang. Namun buku ini 

tidak membahas mengenai penyelamatan melalui eksternal bank. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka yang menjadi 

tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

bentuk penyelesaian Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam rangka 

penyelesaian kredit macet  

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan sub masalah tersebut, maka dapat diuraikan 

tujuan khusus penelitian ini di antaranya : 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian Bank Sulselbar Cabang 

Gowa dalam rangka penyelesaian kredit macet. 

b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam penyelesaian kredit 

macet pada Bank Sulselbar Cabang Gowa. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

pengembangan ilmu pengetahuan.Berikut adalah kegunaan penelitian 

tersebut : 

1. Kegunaan Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata 

khususnya Hukum Perbankan mengenai penyelesaian kredit macet 

dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan. 
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2. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi pihak bank agar dapat melayani 

debitor/nasabah dengan lebih baik dan mendapatkan kualitas kredit 

yang produktif dalam menyelamatkan kredit macet serta menjadikan 

masukan bagi bank dalam mengatasi hambatanhambatan yang terjadi 

dalam penyelesaian kredit macet. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

 Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.15  Perjanjian 

adalah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. 16Oleh karena 

itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh 

suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat 

tercapai. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian merupakan 

suatu hubungan hukum, yang dilakukan antara dua pihak yang lahir 

dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mengenai sesuatu hal 

dan atas perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat 

hukum.17Lebih lanjut, Prof. Subekti memberikan pengertian perjanjian 

yang lebih konkrit. Pengertian perjanjian menurut Prof. Subekti adalah 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

suatu peristiwa dimana dua orang yang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.18 Selanjutnya, menurut Prof. Dr. R. Wirjono 

Prodjodikoro, S.H., memberikan pengertian perjanjian yang lebih 

 
15 Sudikno Mertukusumo, 1990, Mengenal Hukum, Yogyakarta Liberty hlm 97 
16 St. Nurjannah, (2016), Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen, Jurisprudentie Vol 3 No 1 
17 Sudikno Mertokusumo, 2019, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 

Liberty, hlm. 118 
18 P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm.285 
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terperinci yaitu, “perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai 

harta benda yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal 

atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lainnya 

berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.” 

Secara umum perjanjian diatur dalam Bab II buku III 

KUHPerdata. Sedangkan pengertian perjanjian ini diatur dalam buku III 

Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu 

perbuatan dimana seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain, baik satu orang atau lebih. 

Berkaitan dengan pengertian perjanjian yang diatur dalam buku 

III Pasal 1313 KUHPerdata, banyak sarjana yang berpendapat bahwa 

pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut memiliki 

kekurangan dan terlalu luas. Hal ini dikarenakan, penggunaan istilah 

perbuatan yang terdapat dalam pasal tersebut dapat mengandung 

pengertian yaitu perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela. 

Sedangkan pengertian sebenarnya yang dimaksud dalam pasal 

tersebut hanya dimaksudkan untuk perbuatan melawan hukum saja.19  

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi scbagai berikut suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang alau lebih 

mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. 

 
19 Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Yogayakarta,LP3M 

Universitas Muahmmadiyah Yogyakarta, hlm 45 
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Setiawan rurnusan Pasal 1313 KUHPerdata ' tersebut kurang lengkap, 

karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat 

luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan" tercakup 

juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum20. 

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH 

Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur 

perjanjian sepihak dan juga sangat Iuas karena istilah perbuatan yang 

dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.21 Lebih lanjut 

menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai 

suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah 

pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan 

janji itu.22 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan 

kembali definisi Pasai 1313 KUH Perdata sebagai berikut bahwa yang 

disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang 

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal 

dalam lapangan harta kekayaan.23  

 

 

 
20 R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. (Bandung : Bina Cipta, 1994), hlm 49. 
21 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari 

perjanjian dari Undang-Undang), (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm 46 
22 R. Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur, 1993), hlm 

9. 
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 

78 
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Berdasarkan uraian tersebut ada subyek perjanjian yaitu 

kreditor dan debitor. Kreditor mempunyai hak terhadap prestasi 

sedangkan debitor wajib memenuhi prestasi. Di dalam suatu perjanjian 

termuat beberapa unsur yaitu : 

a. Ada pihak-pihak 

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak 

bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari 

manusia atau badan hukum. Dalan hal para pihak terdiri dari manusia 

maka orang, tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan 

hubungan hukum.  

b. Ada persetujuan para pihak  

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat 

suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan 

asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa 

disertai paksaan tipuan dan keraguan.  

c. Ada tujuan yang akan dicapai  

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan 

tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut 

ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin 

mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang 

dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjaniian tersebut.  
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d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan  

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban 

tertentu, yang satu dengan yang lainya saling berlawanan. Apabila pihak 

yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu 

pula sebaliknya.  

e. Ada bentuk tertentu  

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam 

hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu 

akte otentik maupun di bawah tangan.  

Ada syarat-syarat tertentu isi dalam suatu perjanjian harus ada 

syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan 

Pasal 1338 (1) KUH Perdata mengatakan bahwa persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Agar keberadaan suatu perjanjian diyakni secara yuridis 

(Legally Concluded Contrac) haruslah sesuai dengan syarat-syarat 

sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, yang meliputi 4 syarat yaitu :  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua subyek yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang 

dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. 
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b.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Cakap artinya orang-orang 

yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah 

dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut 

hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang 

dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 

KUHPerdata, yaitu : Orang yang belum dewasa,orang yang ditaruh di 

bawah pengampuan.  

c. Suatu hal tertentu, Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat 

perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban 

para pihak bisa ditetapkan. 

d. Suatu sebab yang halal, suatu perjanjian adalah sah apabila tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.24 

2. Asas Perjanjian  

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata terkandung 3 macam asas 

utama dalam perjanjian yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas 

konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Selain itu masih ada 

asas lain yaitu asas itikad baik dan asas kepribadian 

a. Asas konsensualisme  

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu 

syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. 

Subekti berpendapat bahwa kesepakatan yang dimaksud adalah berkaitan 

 
24 Purwahid Patrik, Asas-asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, 

(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hlm 3. 
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dengan tercapai suatu persesuaian kehendak antara para pihak yang 

kemudian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak.25 

Suatu perjanjian yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat 

diantara para pihak yang melakukannya disebut sebagai perjanjian 

konsensuil. Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang dapat dibuat 

dalam bentuk bebas, dapat dibuat secara tertulis baik dibawah tangan 

maupun akta notaris. Dalam hal ini, perjanjian dengan tercapainya kata 

sepakat di antara para pihak yang dibuat secara tertulis hanya sebatas 

sebagai alat bukti saja, bukan sebagai syarat untuk terjadinya suatu 

perjanjian. Namun ada pengecualian mengenai hal itu, yaitu dalam Pasal 

1320 KUHPerdata jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-

syarat yang terdapat dalam pasal tersebut maka, akan menimbulkan suatu 

akibat hukum berupa batalnya perjanjian tersebut. Misalnya dalam 

melakukan hibah, maka hal tesebut harus disertai dengan bukti akta yang 

dibuat secara tertulis dihadapan notaris.  

b. Asas kebebasan berkontrak  

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang 

(Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Asas kebebasan berkontrak bersifat 

universal, artinya asas ini dianut oleh seluruh negara-negara yang ada di 

 
 25 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 78 
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dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan istilah asas 

kebebasan berkontrak dalam pustaka-pustaka berbahasa Inggris yang 

disebutkan sebagai berikut, Freedom of Contract, Liberty of Contract, 

ataupun Party Autonomy.26 

Asas kebebabasan berkontrak sendiri memberikan jaminan 

kebebasan kepada para pihak untuk secara bebas dalam beberapa hal yang 

berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:27 

1) Bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian yang telah 

disepakati tersebut atau tidak  

2) Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan atau akan membuat 

perjanjian  

3) Bebas menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak  

4) Bebas menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak  

5) Serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan. 

Dalam hal untuk menjamin kebebasan seseorang dalam melakukan 

suatu perjanjian, maka asas ini merupakan dasarnya. Meskipun asas ini 

tidak dapat terlepas dari sifat yang ada dalam Buku III KUHPerdata yang 

hanya merupakan hukum yang mengatur, akan tetapi para pihak dalam 

 
26 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang 

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta, Institus Bankir 
Indonesia, hlm. 22. 

27 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta, PT Raja Grafindo 
Persada, hlm 4 
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membuat perjanjian dapat mengesampingkan asas ini, kecuali telah 

ditentukan tersendiri dalam pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam 

perjanjian dan pasal-pasal tersebut bersifat memaksa para pihak.  

c. Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Mengikatnya Perjanjian) 

Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menyebutkan 

bahwa para pihak terikat pada perjanjian sah yang mereka buat sebagai 

undang-undang. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya atau dengan kata lain yaitu “janji 

harus ditepati”. Tujuan yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu untuk 

memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang membuat 

perjanjian. Dan karena asas ini memiliki pengertian bahwa suatu 

perjanjian itu mengikat para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

perjanjian yang dibuat tersebut tidak ada pihak-pihak yang boleh ikut 

campur didalamnya termasuk hakim. Maksudnya yaitu tidak 

diperbolehkannya pihak-pihak diluar perjanjian untuk mencampuri isi 

dari perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak itu. 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan asas yang harus dimiliki oleh masing-

masing pihak dalam perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1388 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan 

dengan berlandaskan akan itikad baik. Dan dalam pelaksanaan perjanjian 

harus berjalan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan 
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kesusilaan. Unsur yang ada dalam itikad baik hanya ada satu yaitu, tidak 

melakukan segala sesuatu hal yang tidak masuk akal atau dalam hal ini 

mempunyai itikad buruk.    

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi mengenai 

pelaksanaan akan suatu perjanjian agar dalam pelaksanaan suatu 

perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik 

pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, maka itikad baik 

dalam tahap pelaksanaan yaitu, perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu 

penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa 

yang di perjanjikan.28 

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, asas itikad baik ini memiliki dua 

sifat yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:29 

1) Bersifat objektif  

Maksud dari sifat ini yaitu bahwa asas itikad baik merupakan 

asas yang memperhatikan kepatutan dan kesusilaan, sehingga standar 

sikap para pihak dalam melakukan suatu perjanjian harus atas dasar 

norma-norma yang tidak tertulis yaitu norma-norma yang berkembang 

dalam Masyarakat. 

 

 
28 Ashar Sinilele, 2017, Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Pdrjanjian Jual 

Beli Tanah, Jurisprudentie Vol 4 No 2 
29 Ridwan Khairandy, 2003, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, 

Program Pasca Sarjana  Fakultass Hukum Universitas Indonesia, hlm 194 
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2) Bersifat subjektif 

Maksud dari sifat ini yaitu bahwa asas itikad baik ini merupakan 

asas yang ditentukan sendiri oleh sikap batin seseorang yang 

melakukan perjanjian. Sifat ini sering kali dikaitkan dengan hukum 

benda. Dalam hal ini ditemui istilah mengenai pihak-pihak dalam suatu 

perjanjian yaitu pihak yang beritikad baik dan pihak yang beritikad 

buruk. 

e. Asas berlakunya suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku 

bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang 

misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 

KUHPerdata). 

f. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa 

isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga 

tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. 

Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaanya.  

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai 

harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk 

melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang 

pihak lain berhak melaksanakan janji itu. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Kredit 

1. Pengertian Kredit 

  Definisi kredit dalam Pasal I angka 11 Undang-Undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut, Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.30 

Dari pengertian di atas, dapat ditemukan adanya unsur-unsur 

dalam kredit yaitu antara lain :31 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut 

akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah 

diperjanjikan;  

b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak 

dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh 

tenggang waktu;  

 
30 C.S.T. Kansil. Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, (Jakarta : Pradnya 

Paramida, 2002), hlm 255. 
31 Agustinus Edy Kristianto Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 131. 
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c. Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan 

pembayaran kembali;  

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun objek kredit yang 

menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. 

2. Jenis-jenis kredit 

Secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit ditinjau dari 

segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka 

waktunya. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat 

berupa : 

a. Kredit produktif 

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha 

yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya. 

Untuk kredit jenis ini terdiri dari :  

1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 

kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi 

dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. 

2) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan utuk pengadaan barang 

modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu 

barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan. 

3) Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

membatu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditasnya. Misalnya 
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kredit likuditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank 

yang memiliki likuditas dibawah bentuk uang.32 

b. Kredit konsumtif 

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang 

perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya. 

Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:  

1) Kredit jangka pendek, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan 

dengan tidak     melebihi jangka waktu satu (1) tahun.  

2) Kredit jangka menengah, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang 

diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu (1) tahun tetapi tidak 

lebih dari tiga (3) tahun.  

3) Kredit jangka Panjang, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang 

diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga (3) tahun.33 

3. Pengertian perjanjian kredit 

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah 

yang ditujukan kepada masyarakat bahwa memberi kredit dalam 

bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian 

"instruksi demikian dimuat dalam instruksi presiden kabinet No 

15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia 

No.2/539/Upk/Pemb/1996 dan Surat edaran Bank Negara Indonesia 

 
32 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, hal. 61 
33 H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandug, hal. 126 
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No.2/643/UPK/Pemb/1960 tentang pedoman kebijaksanaan dibidang 

perkreditan. 

Unsur kepercayaan dalam suatu peijanjian kredit mutlak 

diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya bank dan pihak- 

pihak pemberi kredit lainya diwajibkan agar memiliki keyakinan atas 

kembalinya kredit yang diberikan kcpada debitor tersebut tepat pada 

waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan 

tersebut pihak kreditor dalam hal ini akan merasa terlindungi 

hakhaknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang 

diberikan kepada kreditor tersebut secara kredit. 

Pihak-pihak yang akan memberikan kredit kepada masyarakat 

atau dalam hal ini debitor walaupun tidak ada satu peraturanpun yang 

mewajibkan bahwa pihak-pihak yang akan memberikan kredit harus 

melaksanakan nilai-nilai atau dapat dikatakan sebagai norma didalam 

memberikan kredit. 

Namun secara rasional demi terciptanya suatu persetujuan 

antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang 

saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian. 

Masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit 

harus melakukan penelitian terhadap debitor selaku penerima kredit 

pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitor sebelum menerima 

kredit, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan The five C'5 of credit 

Analisys sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitor 
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tentang kesanggupan debitor agar dapat mengembalikan pinjamannya 

dalam suatu permohonan kredit. The Five C'5 Of' Credit Analysis 

tersebut terdiri dari :34 

a. Character (watak) Ialah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah baik 

dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian 

character merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan 

akan janji serta kemauan kembali untuk membayar hutang-hutangnya.  

b. Capacity (kapasitas) kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon 

nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut 

menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna 

memperoleh laba yang diharapkan. Sehingga pada nantinya calon nasabah 

tersebut dapat melunasi hutanghutangnya dikemudian hari.  

c. Capital (dana) kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk 

menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian 

terhadap kapital adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber- 

sumber dana dan penggunaanya. 

d. Condition Of Economi (kondisi ekonomi) kondisi ekonomi adalah keadaan 

sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mcmpengaruhi maju 

mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi yang 

dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu 

berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana 

 
34 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 

1991), hlm 81. 
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nasabah tersebut mengatasi atau mengantisipasinya sehingga usahanya 

tetap hidup dan berkembang.  

e. Collateral (jaminan) Collateral adalah barang-barang yang diserahkan 

calon nasabah sebagai agunan dari kredit yang akan di terimanya. Tujuan 

penilaian collateral adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko 

tidak dipenuhinya kewajiban kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup 

oleh nilai agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Penilaian terhadap 

barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, 

bukti pemilikan atau status hukumnya. 

4. Sebab-seebab terjadinya kredit macet 

Dalam pengkreditan ditemukan penyebab timbulnya kredit 

macet. Kredit macet adalah suatu kondisi yang bisa saja menimpa 

semua orang, dimana debitur baik individu maupun perusahaan, tidak 

mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu. 

a. Faktor internal, Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit 

macet ini berasal dari pihak penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu Anda 

ketahui bahwa setiap kali ada pihak bank yang menawarkan kredit untuk 

debitur, pastinya ada risiko yang melekat di dalamnya. Setiap manusia 

tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di 

masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi 

lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidak pastian. Untuk itu, agar bisa 

menekan dan juga meminimalisir adanya risiko kredit macet, anda bisa 

melakukan berbagai hal wajib berikut ini: 
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1) Memperketat tim analisis kredit 

2) Untuk pihak bank atau penyalur kredit ada baiknya untuk tidak terlalu 

ekspansif dalam mengejar targetnya. 

3) Membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan 

nasabah itu sendiri 

4) Menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam. 

5) Menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam 

menganalisa. 

6) Merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. 

b. Faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet antara lain adanya 

kondisi kredit macet datang dari pihak peminjam itu sendiri. Pihak debitur 

atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. 

Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet 

dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, 

adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau 

memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. 

Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga 

kredit pun juga turut memengaruhi adanya kredit macet. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan  

1. Pengertian Hukum Jaminan 

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidesstelli 

atau securiti, of law. Di dalarn seminar badan pembinaan hukum 

nasional, disebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian, baik 

jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pengertian hukum 

jaminan ini mengacu pada jenis jaminan bukan pengertian hukum 

jaminan.35 

Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang 

memungkinkan pemberian, fasilitas kredit, dengan menjaminkan 

benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian 

harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi 

lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus 

dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan 

jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah. Hukum jaminan 

diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan 

piutang seorang kreditur terhadap debitur.36 

Definisi ini difokuskan hanya pada pengaturan hak-hak kreditur, 

tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subyek hukum 

 
35  H. Salim , Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm 5. 
36 J. Satrio. Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 

1996),hlm 3 
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jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja tetapi juga debitur, 

sedangkan yang menjadi obyeknya adalah benda jaminan. Dari 

berbagai definisi tersebut diatas, masing-masing terdapat kelemahan-

kelemahan. Oleh karena itu maka perlu dilengkapi dan disempurnakan 

sebagai berikut, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan 

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 

2. Asas-asas Hukum Jaminan  

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peruntukan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hukum jaminan maupun 

kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 

(lima) asas penting dalam hukum jaminan sebagai berikut : 

a. Asas Publicitet  

Asas Publictet yaitu asas bahwa semua hak, baik Hak Tanggungan. 

Hak Fidusia dan Hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan 

supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut 

sedang dilakukan pembebanan jaminan.  

b. Asas Specialitet  

Asas Specialitet yaitu bahwa Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan 

Hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang 

sudah terdaftar atas nama orang tertentu.  
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c. Asas tidak dapat dibagi-bagi  

Asas tidak dapat dibagi-bagi yaitu asas dapat dibaginya hutang 

tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dibaginya Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hipotek 

dan Hak Gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.  

d. Asas inbezitstelling  

Asas inbezitstelling yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada 

penerima gadai. 

e. Asas horizontal  

Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu 

kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah 

negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang 

bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, 

berdasarkan hak pakai. 

Selain daripada itu, asas-asas hukum jaminan juga meliputi asas 

filosofis, asas konstitusional, asas politis dan asas operasional 

(konkret) yang; bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas 

sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publikasi, 

asas specialitet, asas totalitas, asas asessi pelekatan, asas konsistensi, 

asas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum.37 

 

 
37 Mariam Darus Badrulzaman, Benda-benda yang Dapat Dilekatkan Sebagai Obyek 

Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan 
(Hasil Seminar), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 23. 
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3. Objek Hukum Jaminan  

Apabila mengacu pada uraian tersebut diatas, maka obyek dan 

Hukum Jaminan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Obyek Materiil Obyek Materiil yaitu bahan (materill) yang dijadikan 

sasaran dalam penyelidikannya, dalam hal ini adalah manusia.  

b. Obyek Formil Obyek Formil yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek 

materiilnya. Jadi obyek Formal Hukum Jaminan adalah bagaimana subyek 

hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan nonbank. Pembebanan syarat di dalam pembebanan 

jaminan. 

4. Fungsi Adanya Jaminan 

Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga 

kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri 

atau perusahaannya semakin kecil;  

b. Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang 

dengan membaya hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah 

disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak 

kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;  

c. Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai 

kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya ekseskusi 

atas suatu yang telah dijaminkan;  
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d. Memberi hak & ke kuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya 

dibayar dengan beraasal dari angunan jika debitur tidak membayar.38 

5. Sifat Jaminan 

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir. 

Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah, perjanjian-perjanjian, yang 

untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Sementara perjanjian 

accessoir adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan 

dikaitkan dengan perjanjian pokok. Mengenai sifat perjanjian jaminan 

lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, 

yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan pada perjanjian 

pokok.39 

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 

1. Pengaertian Hak Tanggungan 

Hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adalah : 

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak 
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

 
38 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Cet. 2, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286. 
39 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet.3, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, hal. 37 
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lainnya.”40 
 

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu 

hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan 

hak mendahulu, dengan objek  jaminannya berupa Hak-Hak Atas Tanah 

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.41 

2. Ciri-Ciri Hak Tanggungan 

Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat 

dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, 

mempunyai dengan ciri-ciri sebagai berikut :42 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 

pemegangnya (kreditor tertentu)  

Dari definisi mengenai hak tanggungan sebagaimana dikemukakan 

di atas, diketahui bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain. Yang 

dimaksud dengan “kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain”, dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum 

 
40 St. Nur Jannah, (2018), Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak 

Atas Tanah, Jurisprudentie Vol 5 No 1 
41 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan (Jakarta : Penerbit Kencana 

Prenada Media Group, 2006), hal.13. 
42 Undang-Undang Hak Tanggungan, Penjelasan Umum Angka 3. 
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angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu :  

“Bahwa jika debitur cidera janji, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan 
berhak menjual tanah yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum, 
menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang bersangkutan, 
dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lain.”. Ciri ini dalam 
ilmu hukum dikenal dengan istilah droit de preference.  
 

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu 

berada. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam 

tangan siapapun objek tersebut berada, sehingga hak tanggungan tidak 

akan berakhir sekalipun objek hak tanggungan itu beralih ke pihak lain 

oleh sebab apa pun juga. Asas yang disebut droit de suite memberikan 

kepastian kepada kreditur mengenai haknya untuk memperoleh 

pelunasan dari hasil penjualan atas tanah penguasaan fisik atau hak atas 

tanah penguasaan yuridis, yang menjadi objek hak tanggungan bila debitor 

wanprestasi, sekalipun tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek hak 

tanggungan itu dijual oleh pemiliknya atau pemberi hak tanggungan 

kepada pihak ketiga43 

c. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang 

berkepentingan. Asas spesialitas diaplikasikan dengan cara pembuatan 

 
43 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tangungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 

Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak 
Tanggungan (Bandung : Alumni, 1999), hal.8. 
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akta pemberian Hak Tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah. 

Sedangkan asas publisitas diterapkan pada saat pendaftaran pemberian 

hak tanggungan di kantor pertanahan. Pendaftaran tersebut merupakan 

syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya 

hak tanggungan terhadap pihak ketiga44 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Keistimewaan lain dari hak 

tanggungan yaitu bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan atas 

tanah yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitor 

wanprestasi tidak perlu ditempuh cara gugatan perdata biasa yang 

memakan waktu dan biaya. Bagi kreditor pemegang hak tanggungan 

disediakan cara-cara khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 

20 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  

Menurut Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., MLI. Dengan ciri-ciri 

tersebut diatas, maka diharapkan sektor perbankan yang mempunyai 

angka kredit yang paling besar dapat terlindungi dalam menyalurkan 

dana kepada masyarakat dan secara tidak langsung dapat menciptakan 

iklim yang kondusif dan lebih sehat dalam pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian.45 

 

 
44 Undang-Undang Hak Tanggungan, Op. Cit., ps. 13 Ayat (1). 
45 Arie. S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan ekonomi, Suatu 

Kumpulan Karangan, Cetakan Kedua, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Uniersitas 
Indonesia, 2002), hal.255. 
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3. Sifat Hak Tanggungan 

 Hak Tanggungan juga mempunyai beberapa sifat, seperti :  

a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi maksud dari hak tanggungan 

tidak dapat dibagi-bagi, yaitu hak tanggungan membebani secara utuh 

objeknya dan setiap bagian dari padanya46 Pelunasan sebagian utang yang 

dijamin tidak membebaskan sebagian objek dari beban hak tanggungan. 

Hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani seluruh objek untuk 

sisa utang yang belum dilunasi.47 

Akan tetapi seiring berkembangnya kebutuhan akan perumahan, 

ketentuan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan yaitu dalam hal 

suatu proyek perumahan atau rumah susun ingin diadakan pemisahan. 

Apabila tanahnya dibebankan hak tanggungan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah akan menyulitkan 

penjualan rumah atau satuan rumah susun yang telah dibangun tersebut. 

Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan, maka ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

membuka kesempatan untuk menyimpangi sifat tersebut, jika hak 

tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan 

utang yang dijamin dilakukan dengan angsuran sebesar nilai masing-

 
46 Undang-Undang Hak Tanggungan, Op. Cit., Penjelasan Pasal 2 Ayat (1). 
47 Boedi Harsono, Op.Cit., hal.420. 
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masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan 

yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut. Dengan demikian hak 

tanggungan hanya akan membebani sisa objek untuk sisa hutang yang 

belum dilunasi. Agar hal ini dapat berlaku, maka harus diperjanjikan dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan.48 

b. Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir. 

Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunsaan hutang 

debitor kepada kreditor, oleh karena itu hak tanggungan merupakan 

perjanjian accesoir pada suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan 

hukum utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, 

peralihan, eksekusi, berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan 

sendirinya ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara tegas dijamin 

pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan ada hak tanggungan.49 

4. Objek Hak Tanggungan 

Pasal 4 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Hak Tanggungan 

adalah :  

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha;  

 
48 Undang-Undang Hak Tanggungan, Op. Cit., Pasal 2 Ayat (2). 
49 Boedi Harsono, Op.Cit., hal.423 
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c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga 

dibebani dengan hak tanggungan. 

Walaupun tidak disebutkan secara tegas, tetapi mengingat hak 

tanggungan merupakan bagian dari pengaturan undang-undang 

nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 

(vide Pasal 51 juncto Pasal 57 undang-undang nomor 5 tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria), maka kiranya bisa kita 

simpulkan, bahwa hak-hak atas tanah yang menjadi objek hak 

tanggungan, sebagaimana yang disebut diatas, adalah hak-hak atas 

tanah menurut undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan 

dasar pokok-pokok agraria. Disamping itu, menurut Pasal 4 ayat (4) 

undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah berbunyi: 

“Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut 
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada dan yang akan ada 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanahnya, dan yang merupakan 
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas 
dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang 
bersangkutan.”         
 

Jadi selain tanah, bangunan, tanaman dan hasil karya yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanahnya dapat dijadikan objek hak 

tanggungan. Perhatikan baik-baik syarat “merupakan satu-kesatuan” 

dengan tanahnya. Namun, perlu diperhatikan dengan baik bahwa 
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penyebutannya adalah: “juga dapat dibebankan “pada hak atas 

tanah....”, dari cara penyebutan mana kita tahu, bahwa bangunan, 

tanaman dan hasil karya itu hanya bisa menjadi objek hak tanggungan 

kalau tanah diatas mana bangunan itu berdiri, tanaman itu tumbuh dan 

hasil karya itu berada juga dijaminkan dengan hak tanggungan. Benda-

benda di luar tanah, yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak bisa 

dijaminkan dengan Hak Tanggungan terlepas dari tanahnya.50 

5. Subjek Hak Tanggungan 

Adapun beberapa subjek dalam hak tanggungan: 

a. Pemberi hak tanggungan  

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi hak 

tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.51 

Penyebutan “orang perseroangan” atau “badan hukum” adalah 

berlebihan, karena dalam pemberian hak tanggungan objek yang 

dijaminkan pada pokoknya adalah tanah, dan menurut Undang-Undang 

 
50 J. Satrio. Op.Cit., hal.275. 
51 Undang-Undang Hak Tanggungan, Op.Cit., Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2). 
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Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

bisa mempunyai hak atas tanah adalah baik orang perserorangan maupun 

badan hukum -vide Pasal 21, Pasal 30, Pasal 36, dan Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok 

Agraria. Untuk masing-masing hak atas tanah, sudah tentu pemberi hak 

tanggungan sebagai pemilik hak atas tanah harus memenuhi syarat 

pemilikan tanahnya, seperti ditentukan sendiri-sendiri dalam undang-

undang.  

Selanjutnya syarat, bahwa pemberi hak tanggungan harus 

mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan hukum atas objek 

yang dijaminkan adalah kurang lengkap, karena yang namanya tindakan 

hukum bisa meliputi, baik tindakan pengurusan padahal tindakan 

menjaminkan merupakan tindakan pemilikan -bukan pengurusan, yang 

tercakup oleh tindakan pengurusan. Jadi, lebih baik disebutkan, bahwa 

syaratnya adalah pemberi hak tanggungan harus mempunyai kewenangan 

tindakan pemilikan atas benda jaminan.  

Kewenangan tindakan pemilikan itu baru disyaratkan pada saat 

pendaftaran hak tanggungan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jadi, tidak tertutup kemungkinan, 

bahwa orang menjanjikan hak tanggungan pada saat benda yang akan 

dijaminkan belum menjadi miliknya, asal nanti pada saat pendaftaran hak 

tanggungan, benda jaminan telah menjadi milik pemberi hak tanggungan. 
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Ini merupakan upaya pembuat undang-undang untuk menampung 

kebutuhan praktik, dimana orang bisa menjaminkan persil, yang masih 

akan dibeli dengan uang kredit dari kreditor. Praktiknya, sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah banyak Kantor Pertanahan yang ragu-ragu atau menolak 

pendaftaran hipotik jika kreditor merupakan orang perorangan. Hal ini 

rupanya diantisipasi oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, sehingga kini orang perorangan dimungkinkan 

secara tegas sebagai penerima hak tanggungan. Walaupun demikian sejauh 

mungkin harus dicegah adanya praktik renternir, yang menyalahgunakan 

peraturan hak tanggungan ini.52 

b. Pemegang hak tanggungan 

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Penerima hak 

tanggungan, yang sesudah pemasangan hak tanggungan akan menjadi 

pemegang hak tanggungan, yang adalah juga kreditor dalam perikatan 

pokok, juga bisa orang perseorangan maupun badan hukum. Di sini tidak 

ada kaitannya dengan syarat pemilikan tanah, karena pemegang hak 

 
52 H. M. Ridhwan Indra, Mengenal Undang-Undang Hak Tanggungan, Cetakan Pertama 

(Jakarta : Penerbit Cv Trisula, 1997) hal. 22 
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tanggungan memegang jaminan pada asasnya tidak dengan maksud untuk 

nantinya, kalau debitor wanprestasi, memiliki persil jaminan. 

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai pemegang hak 

tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum, yang 

berkedudukan sebagai kreditor. Menentukan siapa yang bisa menjadi 

pemegang hak tanggungan tidak sesulit menentukan siapa yang bisa 

bertindak sebagai pemberi hak tanggungan. Karena seorang pemegang hak 

tanggungan tidak berkaitan dengan pemilikan tanah dan pada dasarnya 

bukan orang yang bermaksud untuk memiliki objek hak tanggungan 

bahkan memperjanjikan. Bahwa objek hak tanggungan akan menjadi milik 

pemegang hak tanggungan, kalau debitor wanprestasi adalah batal demi 

hukum sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah. 

Dari penegasan bahwa yang bisa bertindak sebagai pemegang hak 

tanggungan adalah “orang-perseorangan” atau “badan hukum”, kita bisa 

menyimpulkan bahwa yang bisa menjadi pemegang hak tanggungan 

adalah orang alamiah ataupun badan hukum. Yang namanya badan hukum 

bisa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perkumpulan yang telah 

memperoleh status sebagai badan hukum ataupun yayasan. Diatas tidak 

disebutkan Perseroan Komanditer atau commanditer venootschap. Ini 
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membawa persoalan lain, yaitu apakah Perseroan Komanditer bisa 

bertindak sebagai pemegang hak tanggungan, mengingat bahwa Perseroan 

Komanditer di indonesia belum secara resmi diakui sebagai badan hukum, 

sekalipun harus diakui, dalam praktik sehari-hari kita melihat adanya 

pengakuan secara tidak resmi dari anggota masyarakat, seakan-akan 

Perseroan Komanditer bisa mempunyai hak dan kewajiban sendiri.53 

 
53 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku Satu, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit PT Citra aditya Bakti, 1997) hal. 268. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian 

empiris  meneliti fakta empiris perilaku manusia, termasuk perilaku 

verbal yang ditemukan melalui wawancara dan perilaku aktual yang 

ditemukan melalui pengamatan langsung. Untuk mengungkap, 

mengevaluasi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan 

tentang berbagai fakta atau fenomena sosial, studi ini akan 

mengumpulkan data yang luas dan menyeluruh tentang isu-isu yang 

muncul dari latar belakang situasi dan informasi dari informan di 

lapangan. 

2. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan penelitian ini, berlokasi pada salah satu kantor 

Bank Sulselbar Cabang Gowa, tepatnya di Jl. Hos Cokroaminoto No. 2, 

Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

Alasan penulis memilih lokasi ini adalah untuk melihat kenyataan yang 

mau diteliti dan mendapatkan informasi terkait penyelesaian kredit 

macet pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan adalah Case Approach, dalam penelitian ini 

digunakan untuk mempelajari atau mengamati aktivitas serta 

menganalisis secara terperinci dan mendalam tentang Upaya Bank dalam 

Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank 

Sulselbar Cabang Gowa. 

C. Sumber Data 

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari surat 

kabar resmi, publikasi, laporan, dan sumber lainnya.54 

1. Bahan Hukum Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang telah di akses langsung 

dari sumber data asli  di tempat atau item penelitian. Temuan 

wawancara dengan aparat terkait masalah penanganan kredit macet 

yang terjadi di Bank Sulselbar Cabang Gowa menjadi sumber data 

utama penelitian ini.Sumber hukum utama yang digunakan dalam 

analisis ini adalah: 

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

 
54 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris 

(Depok:Pranada Media Group, 2018), hlm 173. 
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e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tentang 

Jaminan Pemberian Kredit. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder, atau bahan hukum yang menjelaskan 

pokok-pokok hukum yang diklarifikasi dalam kepustakaan yang 

berhubungan dan relevan dengan topik yang diselidiki, adalah bahan 

hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Informasi 

yang dikumpulkan dari buku dan online dikenal sebagai sumber hukum 

sekunder.  

a. Buku-buku yang membahas tentang hukum agraria dan masalah Hak 

Tanggungan 

b. Buku-buku yang membahas tentang penyelesaian kredit macet 

c. Hasil penelitian tentang penyelesaian kredit macet. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Naskah hukum yang memperjelas dan memberikan petunjuk 

tentang sumber hukum primer dan sekunder dikenal sebagai sumber 

hukum tersier. Untuk studi hukum tersier, sumbernya antara lain 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan kamus hukum. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti memanfaatkan pengumpulan semua hal yang diperlukan 

studi observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer 

mereka. 
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1. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara sistematis untuk 

memahami gejala yang diteliti. 

2. Studi wawancara adalah interaksi interpersonal tatap muka di mana 

seorang pewawancara pengajukan pertanyaan kepada responden yang 

dimaksudkan guna mendapatkan tanggapan berkaitan dengan subjek 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti memberikan penjelasan terkait metode pengumpulan data, 

yang bervariasi tergantung pada jenis studi yang dilakukan, dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Peneliti secara Individual, peneliti adalah instrumen atau alat 

penelitian. 

2. Pedoman wawancara, seperangkat prosedur untuk melakukan 

wawancara yang menciptakan kerangka kerja agar mendapatkan data 

dari informan dalam bentuk daftar pertanyaan dengan menggunakan 

alat sebagai berikut: 

a. Alat tulis disediakan guna menangkap serta menuliskan segala tanggapan 

informan tergantung pada tanggapan mereka terhadap pertanyaan yang 

diajukan.  

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

jangan sampai ada beberapa topik yang terlewat yang di sampaikan 

responden. 
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F. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

analisis Deskriptif adalah suatu penelitian dengan metode 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini memiliki tujuan 

untuk memberikan deskriptif, penjelasan, juga validasi mengenai 

fenomena yang tengah diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Bank Sulselbar Cabang Gowa 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di 

Makassar   pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank 

Pembangunan  Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta 

Notaris Raden  Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. 

Kemudian  berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 

Juli 1961  nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 

Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 

Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara  No.002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank 

Pembangunan  Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank 

Pembangunan  Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan 

modal dasar  Rp.250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi 

Daerah Tingkat I  Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi 

Tenggara, maka  pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank 

Pembangunan Daerah  Sulawesi Selatan. 

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan 

penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan 

berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka 



54 
 

 
 

perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 

tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 

650 milyar. 

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. 

C31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta  

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi  

Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita 

Negara  Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, 

Tambahan No.  1655/2005. Pada tanggal 10 Februari 2011, telah 

dilakukan Rapat Umum  Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang 

dilakukan secara circular  resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut 

telah disetujui secara bulat  oleh para pemegang saham. Keputusan 

RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati 

Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para 

Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham 

Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 

2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan 

untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 

disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar 
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Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. 

Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan.  Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh 

Persetujuan  Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan 

Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas 

Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar. 

2. Visi dan Misi Bank Sulselbar Cabang Gowa 

Visi: 

"Menjadi bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan 

dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional 

serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat" 

Misi: 

1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah  

2) Pemegang kas daerah dan melaksanakan penyimpangan uang 

daerah  

3) Memberikan gambaran mengenai aplikasi atau praktek konsep - 

konsep dalam bidang perbankan. 
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3. Struktur Organisasi dan Job Description 

Struktur organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa terdiri dari :  

a. Kepala Cabang 

b. Pimpinan seksi pemasaran terdiri atas :  

1) Account Officer  

2) Funding 

c. Pemimpin Seksi Layanan terdiri atas :  

1) Head Teller  

2) Teller  

3) Customer Service Officer 

4) Kantor Kas 

5) Payment Point 

d. Pemimpin Seksi Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :  

1) PJIT  

2) Assisten Administras 

3) Credit Analys 

e. Pemimpin Seksi SDM dan Umum terdiri atas :  

1) Assisten Administrasi  

2) Driver  

3) Office Boy 

4) Security  

f. Pemegang Kas Daerah 
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STRUKTUR ORGANISASI BANK SULSELBAR CABANG GOWA 

 

Syarat pengajuan kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa 

Persyaratan kredit perorangan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa : 

a. Surat permohonan kredit 

b. Fotokopi identitas (KTP/SIM) suami & istri 

c. Fotokopi kartu keluarga 

d. Fotokopi akta nikah / akta cerai / ket.  belum nikah 

e. Pas photo ukuran 4 x 6 suami & istri 

f. Photo usaha 

g. Fotokopi NPWP 

Pemimpin Cabang

Pemimpin Seksi 
Pemasaran

Account 
Officer

Funding

Pemimpin 
Seksi Layanan

Head Teller

Teller

Customer 
Service Officer

Kantor Kas

Payment Point

Pemimpin 
Seksi Kredit

PJIT

Asisten 
Administrasi

Credit Analys

Pemimpin 
Seksi 

Operasional

Assisten 
Administrasi

Driver

Office Boy

Security

Pemegang Kas 
Daerah

Pembantu P. Kas 
Daerah



58 
 

 
 

h. Fotokopi izin usaha ( SITU, SIUP, TDP, HO Atau IUMK ) 

i. Fotokopi sertifikat jaminan ( SHM ) 

j. Fotokopi PBB Terakhir jaminan 

k. Fotokopi IMB jika terdapat bangunan pada jaminan tersebut 

l. Rekening koran 6 ( enam ) bulan terakhir 

m. Syarat lain yang bersifat Subtitusional maupun tambahan untuk 

memperkuat pengajuan55 

Persyaratan kredit Perusahaan PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa : 

a. Surat permohonan kredit ( Kop surat perusahaan PT/CV/UD ) 

b. Fotokopi akte pendirian dan perubahan perusahaan ( PT/CV) 

c. Fotokopi identitas pengurus perusahaan ( KTP,SIM ) 

d. Fotokopi NPWP Perusahaan maupun pengurus 

e. Fotokopi legalitas  perusahaan ( SITU,SIUP,TDP,HO,NIB ) 

f. Pas photo 4 x 6 ( masing-masing pengurus ) 

g. Photo usaha 

h. Fotokopi sertifikat jaminan ( SHM ) 

i. Fotokopi PBB terakhir jaminan 

j. Fotokopi IMB jika terdapat bangunan pada jaminan tersebut 

k. Rekening koran 6 ( enam ) bulan terakhir ( perusahaan / pribadi ) 

l. Laporan keuangan 3 ( tiga ) tahun terakhir audited 

m. Laporan penilaian asset melalui KJPP  

 
55 Wawancara dengan Andi Astuty Arief, Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Gowa 

Syarat pengajuan kredit, Tanggal 11 november pukul 11:40 WITA 
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n. Syarat lain yang bersifat Subtitusional maupun tambahan untuk 

memperkuat pengajuan.  

Persyaratan Kredit Perusahaan / Badan Usaha : 

a. Surat permohonan kredit ( kop surat perusahaan PT/CV/UD ) 

b. Fotokopi akte pendirian dan perubahan perusahaan ( PT/CV ) 

c. Fotokopi identitas pengurus perusahaan ( KTP / SIM ) 

d. Fotokopi NPWP perusahaan maupun pengurus  

e. Fotokopi legalitas perusahaan ( NIB/SITU,SIUP,TDP,HO ) 

f. Pas photo 4 x 6 warna ( masing-masing pengurus ) 

g. Photo usaha 

h. Rekening koran 6 ( enam ) bulan terakhir perusahaan / pribadi 

i. Laporan keuangan 3 ( tiga ) tahun terakhir ( Audited khusus diatas 

permohonan 10 milyar rupiah 

j. Laporan penilaian aset melalui kantor jasa penilaian publik ( KJPP ) khusus 

diatas permohonan 10 milyar rupiah 

Jaminan Tambahan 

k. Fotokopi SHM ( Sertifikat hak milik ) 

l. Fotokopi PBB terakhir jaminan 

m. Fotokopi IMB jika terdapat bangunan pada jaminan tersebut  

n. Fotokopi KTP pemilik jaminan ( suami / istri ) dan surat nikah bagi yang 

sudah menikah. 

Penerapan prinsip dalam pemberian kredit, prinsip pemberian 

kredit dikenal dengan prinsip 5 C 



60 
 

 
 

a. Character (Karakter) suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini 

tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang 

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. 

b. Capacity (Kapasitas) untuk melihat nasabah dalam melihat 

kemampuannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, 

kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami 

tentang ketentuan-ketentuan pemerintah56 

c. Capital (Modal) untuk melihat penggunaan modal apakah yang efektif, 

dilihat dari laporan keadaan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 

dengan melakukan seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas 

dan ukuran lainnya.  

d. Colleteral (Jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus juga diteliti keabsahannya, 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secara mungkin. 

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) Dalam melihat kredit hendaknya 

juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa 

mendatang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan 

prospek usaha dari sector yang ia jalankan. 

 
56 Hamonangan, Analisis Penerapan 5C Dalam penyaluran pembiayaan, Jurnal ilmiah 

MEA Vol.4 No.2  Tahun 2020 
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Adapun pertanyaan peneliti kepada informan kunci mengenai 

prinsip dalam memberikan kredit. Informan pun menjawab:  

“Penerapan prinsip dalam pemberian kredit sangat penting, melihat 
adanya kredit macet atau kredit bermasalah.Pihak bank menghindari 
adanya hal demikian itu, jadi pihak bank harus memperhatiakan 
nasabah debitur baik dari sisi kepribadia/watak, kemampuannya 
dalam melunasi atau membayar kredit yang diambil.”(wawancara, 
Selasa 7 November 2023). 
 

Bentuk perjanjian Nasabah dengan pihak Bank dalam 

pengambilan kredit. 

Perjanjian kredit yang diterapkan oleh pihak Bank Sulselbar 

Cabang Gowa secara Notariil atau tertulis. Dalam penyusunan 

perjanjian kredit, notaris memiliki peran yang penting. Berikut ini 

adalah tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

kredit yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang, di 

antaranya:57 

Pada umumnya notaris dan pihak bank memiliki hubungan 

rekanan atau kerja sama. Setelah adanya kerja sama atau kesepakatan 

dari notaris dan pihak bank, maka notaris sebagai rekanan bank 

tersebut memiliki tugas dalam penyusunan perjanjian kredit sebagai 

berikut: 

a. Notaris memiliki tugas untuk membuat perjanjian kredit yang di mintakan 

oleh pihak bank. Dalam pembuatan perjanjian kredit, notaris wajib 

memberikan penjelasan dan arahan mengenai langkah-langkah yang 

 
57 Wawancara dengan Martalena, Notaris dan PPAT Kota Padang, tanggal 22 Oktober 

2021, pukul 14.50 WIB 



62 
 

 
 

seharusnya dilakukan. Notaris juga harus memastikan bahwa akta yang 

dibuat tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, 

dan peraturan perundang-undangan. Notaris harus menjelaskan tentang 

hal tersebut kepada pihak bank karena apabila permintaan yang di 

mintakan oleh pihak bank tersebut maka perjanjian yang dibuat bisa batal 

demi hukum. Artinya pembuatan perjanjian yang tidak sesuai ketentuan 

yang berlaku tidak dapat dipaksakan. Sebelumnya notaris memintakan 

kepada pihak bank terkait informasi mengenai data nasabah atau calon 

debitur. Data yang diberikan pihak bank berguna untuk membuat 

dokumen perjanjian sehingga data yang diberikan adalah data yang jelas 

dan terperinci mengenai debitur tersebut. Selanjutnya pihak bank 

mengutarakan jenis dan substansi yang diminta kepada notaris sebagai 

pembuat akta.  

b. Notaris bertanggung jawab mengenai pembuatan dokumen kredit. 

Tanggung jawab tersebut sebagai berikut: yang dibuatnya,  

1) Memastikan kebenaran dari data atau dokumen yang digunakan dalam 

perjanjian kredit tersebut.  

2) Kerahasiaan data bank yang bersangkutan.  

3) Timbulnya permasalahan di kemudian hari sebagai akibat dokumen 

yang dibuatnya, baik disengaja maupun tidak.  

c. Notaris bertugas memberikan pemahaman atau penyuluhan pada pihak 

bank mengenai hukum terutama yang berkaitan dengan kredit. Termasuk 

di dalamnya yang berkaitan dengan pembuatan kata autentik dan akta di 
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bawah tangan karena mengenai hal tersebut belum banyak dipahami atau 

diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu notaris 

bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan dan panduan, serta 

nasihat yang dibutuhkan terutama mengenai akta yang akan dibuat.  

d. Notaris memiliki tugas untuk membuat dokumen final berdasarkan draf 

perjanjian yang disetujui oleh pihak bank. Tentunya hal ini sudah 

disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

e. Notaris bertugas memvalidasi data terhadap hal yang kurang atau bahkan 

tidak jelas terkait data tersebut kepada bank dan menyerahkan konsep 

dokumen kepada bank. 

f. Notaris wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam perjanjian 

kredit terutama yang berkaitan dengan identitas dan juga jumlah kredit 

dari debitur. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan privasi dari para 

pihak dan bersifat internal, sehingga harus dijaga kerahasiannya. 

Akta atau perjanjian kredit yang autentik (notariil). Dalam 

bentuk akta atau perjanjian kredit notariil ini pembuatan dari 

perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris. Hal ini karena pejabat 

umum yang membuat akta autentik adalah notaris. Dalam Pasal 1868 

KUHPerdata disebutkan mengenai pengertian akta autentik tersebut. 

Keutamaan atau kelebihan dari perjanjian kredit yang dibuat di 

hadapan notaris yaitu terletak pada kekuatan pembuktian yaitu 

pembuktian formal maupun material serta pembuktian keluar 

terhadap suatu perjanjian yang dibuat para pihak terkait. Pembuktian 
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formal pada perjanjian ini mengenai keterangan dari para pihak perihal 

yang dibuat telah dituangkan dalam akta yang dibuatnya. Pada 

pembuktian material yaitu membenarkan tentang setiap peristiwa 

yang disebutkan dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. 

Sedangkan pembuktian keluar yaitu tidak hanya pada pihak yang 

bersangkutan namun juga pihak ketiga atau pihak lain yang disebutkan 

dalam akta tersebut yang menerangkan pihak tersebut telah 

menghadap notaris. 

Jika dilihat dari 3 ( tiga ) tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 

dan 2022 persen yang terjadi masalah kredit macet yaitu: 

a. Pada tahun 2020 sebesar 1,05 % yang melakukan kredit macet 

b. Pada tahun 2021 sebesar 1,6 % yang melakukan kredit macet 

c. Pada tahun 2022 sebesar 0,8 % yang melakukan kredit macet 

Dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa 

B. Bentuk penyelesaian Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam rangka 

penyelesaian kredit macet. 

Di bawah ini adalah informasi yang diperoleh dari wawancara 

dengan pegawai yang ada di Bank Sulselbar Cabang Gowa mengenai Upaya 

Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan 

merupakan tujuan mendasar dari diskusi ini.58 

 

 
58 Wawancara dengan pegawai Bank Sulselbar Cabang Gowa, pada Tanggal 11 

November pukul 11: 40 WITA 



65 
 

 
 

1. Tahap penyelamatan melalui restrukturisasi kredit 

Penyelamatan kredit adalah usaha PT Bank Sulselbar. untuk 

mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas kredit 

yang bermasalah melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. 

Tindakan penyelamatan kredit ini dilakukan dalam pengeloaan kredit 

bermasalah dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan 

timbulnya kerugian bagi pihak PT Bank Sulselbar. Penyelamatan kredit 

yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar wajib dilakukan dengan 

melakukan penilaian sampai sejauh mana aktivitas usaha debitur 

dalam penyelamatan kredit dapat dikembangkan untuk memenuhi 

kewajibannya kepada pihak PT Bank Sulselbar. Menyelamatkan 

kembali kredit yang telah disalurkan agar menjadi lancar atau dengan 

kata lain kualitas kredit debitur meningkat serta memperbaiki kualitas 

usaha debitur. Terhadap debitur yang di pandang masih mempunyai 

prospek dan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, 

penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara: 

a. Rescheduling (penjadwalan kembali) 

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-

syarat kredit berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka 

waktu pelunasan termasuk jumlah setoran pelunasan dan/atau 

pembayaran bunga kredit.59 Dasar pertimbangan bagi pihak PT Bank 

 
59 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 

61. 



66 
 

 
 

Sulselbar melakukan rescheduling adalah masih adanya keyakinan dari 

pihak PT Bank Sulselbar bahwa debitur hanya mengalami kesulitan 

likuiditas sementara, debitur masih kooperatif serta masih beritikad baik 

dan masih memiliki prospek usaha.60 

b. Reconditioning (persyaratan kembali)  

Tindakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan 

atas sebagian atau seluruh syarat yang tidak terbatas pada perubahan 

jadwal pembayaran angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja, namun 

perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau perubahan 

maksimum saldo kredit. Tindakan reconditioning ini diberikan oleh PT 

Bank Sulselbar kepada debitur yang dianggap masih mempunyai itikad 

baik untuk melunasi kewajibannya. Tindakan ini dilakukan oleh PT Bank 

Sulselbar karena debitur mengalami kekurangan modal kerja dan jaminan 

yang dikuasai PT Bank Sulselbar cukup untuk mengcover hutang 

kreditnya. 

Rescheduling dan Reconditioning atas suatu kredit merupakan 

tindakan yang dilakukan PT Bank Sulselbar dalam upaya memperbaiki 

posisi kredit dan keadaan keuangan debitur yang menuju ke arah macet 

dengan jalan mendudukkan kembali kredit tersebut dengan persyaratan-

persyaratan baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi debitur tanpa 

 
60 Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta in Media 2013 hlm 209 
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mengurangi keamanan posisi PT Bank Sulselbar. Tujuan yang ingin dicapai 

dengan pelaksanaan rescheduling dan reconditioning ini adalah:  

1) Memperbaiki keadaan kredit debitur yang menuju ke arah macet 

sehingga aktif kembali dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, 

tanpa harus mengeksekusi obyek jaminan untuk penyelesaian 

kreditnya  

2) Perbaikan pinjaman, yang berarti mencari upaya yang dapat 

menyehatkan keuangan debitur sehingga memungkinkan terdapatnya 

sumber-sumber baru bagi pengembalian kredit disamping 

memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali berusaha 

secara aktif.  

3) Membina debitur dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kedua 

belah pihak. Oleh karena reconditioning ini belum memberikan hasil 

juga, maka PT Bank Sulselbar. melakukan tindakan selanjutnya, yaitu 

restructuring. 

c. Restructuring (penataan kembali) 

Tindakan penyelamatan dengan melakukan perubahan 

persyaratan-persyaratan perjanjian kredit berupa pemberian tambahan 

kredit atau melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh tunggakan 

bunga menjadi pokok kredit baru. Dasar pertimbangan bagi pihak PT Bank 

Sulselbar melakukan restructuring adalah masih adanya keyakinan dari 

pihak PT Bank Sulselbar bahwa debitur masih mempunyai itikad baik, 

prospek usaha debitur masih bisa berjalan baik, debitur mengalami 
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kesulitan keuangan dan beban bunga yang diberikan terlalu berat. Bentuk 

restructuring yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar kepada debitur 

adalah perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya. 

Faktor-faktor yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya 

restructuring adalah dalam hal usaha debitur masih baik, sarana produksi 

masih baik, pengelolaan usaha ada pada tingkat profesional dan hal ini 

merupakan faktor penentu debitur bahwa dapat meningkatkan 

kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. 

2. Bentuk penyelesaian yang dilakukan pihan Bank dengan cara 

penagihan  

Penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, 

permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan 

biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi 

dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan 

kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan 

utangnya yang harus di bayar. Adapun maksud dari pada penagihan itu 

sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-

pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban membayar utangnya 

kepada pihak penagih.61 

Pendapatan perusahaan berpengaruh terhadap kelancaran 

operasional suatu perusahaan, pendapatan didapatkan salah satunya 

 
61 Fidel, Cara mudah dan praktis memahami Masalah-masalah perpajakan, Jakarta 

Murai kencana 2010 hlm.1 
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melalui piutang. Piutang perusahaan harus selalu dikontrol dengan 

baik, untuk itu penagihan piutang merupakan kegiatan yang penting 

didalam perusahaan. Pendapat menurut pegawai Bank Sulselbar. 

Menyimpulkan bahwa : Penagihan piutang adalah suatu kegiatan 
melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang 
tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud 
daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan 
mengingatkan pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban 
untuk membayar utangnya kepada pihak penagih.62 
 

Penagihan piutang merupakan hal penting didalam suatu usaha, 

setiap perusahaan maupun individu yang memiliki piutang 

menyelesaikan dengan cara masing-masing untuk melakukan 

penagihan, tentu disesuaikan dengan tingkat kompleksitas penagihan 

piutang kepada nasabah. 

 Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin 

dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan 

sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu 

bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah :  

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.” 

 
 

62 Wawancara dengan pegawai Bank Sulselbar Cabang Gowa, pada Tanggal 11 
November pukul 11: 40 WITA 



70 
 

 
 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah 

hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena 

kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna 

memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam 

suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata 

credere artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan 

berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.63  

Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit 

dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari 

bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara 

umum enam unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, 

waktu, resiko, prestasi, kreditur dan debitur.64 

a. Penagihan internal ( Pegawai Bank ) 

Penagihan yang dilakukan dengan cara pihak Bank sebagai Kreditur 

turun langsung di lapangan, untuk menyelidiki dan mengetahui 

keberadaan serta kondisi keuangan dari peminjam salah satunya 

mendatangi setiap rumah peminjam atau Nasabah yang telat membayar 

utang. Penagihan secara sopan dan dalam hal ini kreditur menetapkan 

 
63 Nasrun Tamin, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, 

Jakarta, 2012, hlm 2 
64 Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, 

Bandung, 2011, hlm. 3. 
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tanggal bayar, dan tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila debitur belum 

melakukan pembayaran, kreditur akan menunggu di rumah nasabah. Oleh 

karena itu, dalam praktiknya sikap dan prilaku seorang kreditur yang 

harus ditunjukkan atau yang harus dijalankan pada setiap debitur adalah 

sebagai berikut:  

1) Memberi kesempatan nasabah berbicara, artinya pihak Bank selaku 

kreditur memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 

mengemukakan pendapatnya.  

2) Jangan menyela pembicaraan, sebelum nasabah selesai bicara kreditur 

dilarang memotong atau menyela pembicaraan. Diusahakan nasabah 

sudah benar-benar selesai bicara baru kreditur menanggapinya. 

3) Ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai bicara, pengajuan 

pertanyaan kepada nasabah baru dilakukan apabila nasabah sudah 

selesai bicara. Pertanyaan tersebut harus menggunakan bahasa yang 

baik dan jelas. 

4) Bersikaplah rileks, santai, dan tidak tegang dalam menghadapi nasabah 

dan jangan mengkritisi nasabah. 

5) Jangan marah dan jangan mudah tersinggung, cara bicara, sikap atau 

nada bicara jangan sekali-kali menyinggung nasabah. Kemudian 

kreditur jangan mudah marah terhadap nasabah yang bertemperamen 

tinggi. Usahakan tetap sabar dalam melayaninya. 

6) Jangan mendebat nasabah, jika ada hal-hal yang kurang disetujui 

usahakan beri penjelasan dengan sopan dan jangan sekali-kali 
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berdebat atau memberikan argumen yang tidak dapat diterima oleh 

nasabah. 

7) Jaga sikap sopan, ramah, dalam melayani nasabah sikap sopan santun, 

ramah tamah harus selalu dijaga. Begitu pula dengan emosi harus tetap 

terkendali dan selalu berlaku tenang dalam menghadapi nasabah yang 

kurang menyenangkan. 

8) Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya, 

sebaiknya kreditur tidak menangani tugas-tugas yang bukan menjadi 

wewenangnya. 

Dalam menagih hutang kepada debitur, kreditur selaku pihak Bank 

harus mempunyai etika untuk mencerminkan sikap yang baik kepada 

debitur, Karena untuk menjaga nama baik PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa. 

b. Informasi melalui media telefon 

Dalam hal ini, bahasa yang digunakan kreditur sangat sopan dan 

halus, menimbang sebagai pelayanan nasabah. Apabila kreditur telah 

menghubungi debitur, kreditur berjanji terlebih dahulu untuk melakukan 

penagihan hutang tersebut. Jika perjanjian telah ditetapkan antara 

kreditur dengan debitur, maka kreditur akan menagihnya kepada debitur 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat. 

Apabila kreditur telah menghubungi debitur, dan debitur belum 

melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya, maka kreditur akan 

mengunjungi debitur untuk mengetahui kondisi keuangan yang dialami. 

Kreditur akan memberikan pengertian mengenai kewajiban debitur untuk 
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melakukan pembayaran angsuran disini kreditur akan menjelaskan akibat 

yang timbul apabila keterlambatan pembayaran yang dilakukan antara 

lain: 

1) Apabila debitur belum melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya, 

maka kreditur akan dikenakan denda yang ditetapkan oleh bank. 

2) Apabila debitur tidak dapat menepati janji untuk membayar hutangnya 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka pihak bank akan 

mengeluarkan surat panggilan I untuk melunasi hutang, sebab dengan 

perpanjangan waktu yang diberikan debitur ternyata pihak kreditur 

tidak dapat memenuhi kewajibannya.65 

Bank sudah memiliki sistem yang akurat, sehingga tidak dengan 

serta merta melakukan penyitaan tanpa adanya laporan yang jelas terkait 

dengan penunggakan yang dilakukan oleh nasabahnya. Disaat debitur 

melakukan keterlambatan pembayaran dan melampaui tanggal jatuh 

tempo maka sistem akan segera mencetak laporan keterlambatan tersebut 

melalui komputer admin. Hal ini biasanya berjalan otomatis, dimana nama 

para debitur yang menunggak akan masuk laporan dan menunggu proses 

penanganan selanjutnya. Laporan keterlambatan ini akan diteruskan ke 

credit admin dan bagian marketing akan ditindak lanjuti dengan cara 

pemberitahuan keterlambatan pembayaran, baik itu melalui sambungan 

telepon atau surat keterlambatan pembayaran.  

 
65 Wawancara dengan Andi Astuty Arief, Analis Kredit, pegawai Bank Sulselbar Cabang 

Gowa, pada Tanggal 11 November pukul 11: 40 WITA 
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Apabila setelah diberi surat tagih yaitu laporan kunjungan nasabah, 

debitur masih juga belum melunasi kewajibannya, maka pihak bank akan 

memberikan surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi 

kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan. 

c. Pemberian surat peringatan (SP) 

Jika sudah melewati tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan oleh 

pihak bank setelah pengiriman surat teguran, tetapi pihak debitur belum 

memberikan respon baik maka, bank akan segera mengirimkan surat 

peringatan (SP). SP ini berisi teguran yang lebih keras dan disaat 

bersamaan pihak bank juga akan menurunkan status kredit debitur 

tersebut menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Surat ini akan dikirimkan 

sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut.66 

1) Pemberian SP 1 berisi tentang penurunan status kredit debitur yang 

awalnya dalam perhatian khusus berubah menjadi kurang lancar, yang 

dimana debitur melakukan tunggakan selama 2 bulan berturut-turut 

30 hari setelah tanggal jatuh tempo tanpa adanya itikad baik oleh 

debitur, apabila debitur belum melakukan pembayaran cicilan setiap 

bulannya, maka debitur akan dikenakan bunga yang ditetapkan oleh 

bank. Debitur yang melakukan wanprestasi setidaknya memberi 

penjelasan mengenai keterlambatan membayar angsuran sehingga 

pihak bank akan mencari jalan keluar bagi permasalahan debitur. 

 
66 https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5952/5/BAB%20IV.pdf Diakses pada 

Tanggal 11 November pukul 10:20 WITA 

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5952/5/BAB%20IV.pdf
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Apabila dengan diberikannya surat peringatan SP 1 tetapi debitur 

masih belum membayar angsuran, pihak bank akan melanjutkan 

dengan mengeluarkan surat peringatan ke 2 

2) Pemberian SP 2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari 

kurang lancar menjadi status kredit yang diragukan dimana debitur 

melakukan tunggakan 3 bulan atau 30 hari setelah SP 1 dikeluarkan 

tidak melakukan pembayaran. Dalam pemberian SP 2 pihak bank 

mengingatkan kepada debitur supaya memenuhi seluruh 

kewajibannya membayar angsuran, apa bila peringatan itu tidak 

dilakukan oleh debitur pihak bank akan lebih tegas dalam hal 

menindak lanjuti dengan pemberian SP 3 

3) Pemberian SP 3 debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai 

yang diperjanjikan selama 6 bulan berturut-turut yang digolongkan 

kedalam kredit macet, apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi 

kewajiban membayar angsuran kredit. Pihak bank tidak segan untuk 

menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan bank yang berlaku.67 

Kolektibilitas digolongkan menjadi 5 , yaitu :  

a) Kolektibiltas 1 , debitur digolongkan Lancar apabila tunggakan 0 bulan.  

b) Kolektibilitas 2 dibedakan menjadi 3 yaitu : 

(1) Kolektibilitas 2 billing 1 apabila debitur menunggak angsuran 

pembiayaan selama 1 sampai 30 hari.  

 
67 Wawancara dengan Andi Astuty Arief, Analis Kredit Pegawai Bank Sulselbar Cabang 

Gowa, Tanggal 11 november 2023 pukul 11:40 WITA 
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(2) Kolektibilitas 2 billing 2 apabila debitur menunggak angsuran 

pembiayaan selama 31 sampai 60 hari.  

(3) Kolektibiltas 3 billing 3 apabila debitur menunggak angsuran 

pembiayaan selama 61 sampai 90 hari. Debitur digolongkan ke dalam 

golongan Dalam Perhatian Khusus.  

c) Kolektibilitas 3, debitur digolongkan Kurang Lancar apabila tunggakan 91 

sampai 120 hari.  

d) Kolektibilitas 4, dibedakan menjadi 2 yaitu :  

(1) Kolektibilitas 4 billing 1 apabila debitur menunggak angsuran 

pembiayaan selama 121 sampai 150 hari. 

(2) Kolektibilitas 4 billing 2 apabila debitur menunggak angsuran 

pembiayaan selama 151 sampai 180 hari. Debitur digolongkan ke 

dalam golongan Diragukan.  

e) Kolektibilitas 5, debitur digolongkan Macet apabila tunggakan diatas 180 

hari.68 

d. Kerjasama pihak kejaksaan 

Kerjasama pihak kejaksaan dalam mendampingi bank sulselbar 

dalam penanganan hukum dibidang perdata terkhusus, dalam mengatasi 

berbagai persoalan yang terkait dengan kredit bermasalahatau desebut 

sebagai kredit macet.69 Pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum 

 
68 https://www.jawapos.com/finance/amp/01223545/proses-bank-saat-akan-

menyita-aset-anda diakses 11 november  pukul 11:50 WITA 
69 https://parepos.fajar.co.id/2023/09/bank-sulselbar-dan-kejari-parepare-

sepakati-jalin-kerjasama-di-bidang-hukum/amp/ diakses 11 november 2023 pukul 12:15 
WITA 

https://www.jawapos.com/finance/amp/01223545/proses-bank-saat-akan-menyita-aset-anda
https://www.jawapos.com/finance/amp/01223545/proses-bank-saat-akan-menyita-aset-anda
https://parepos.fajar.co.id/2023/09/bank-sulselbar-dan-kejari-parepare-sepakati-jalin-kerjasama-di-bidang-hukum/amp/
https://parepos.fajar.co.id/2023/09/bank-sulselbar-dan-kejari-parepare-sepakati-jalin-kerjasama-di-bidang-hukum/amp/
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dan tindakan hukum dalam rangka penyelamatan keuangan negara yang 

dipinjam oleh negara yang tidak memiliki karakter bagus untuk memenuhi 

kewajibannya. 

Bank yang merupakan BUMN, dapat bekerja sama dengan pihak 

Kejaksaan dalam penanganan kredit macet. Kerja sama yang dapat 

diberikan oleh Kejaksaan adalah berupa bantuan hukum baik secara 

litigasi maupun non-litigasi, yang mana harus didasari dengan surat kuasa 

khusus yang diberikan oleh BUMN.  

Pihak Bank Sulselbar Cabang Gowa melalukan penyuratan atau 

pengajuan kepada Kejaksaan Negeri untuk melalukan kerjasama dalam hal 

penagihan utang debitur, setelah diberikan surat pihak kejaksaan 

menindak lanjuti terkait pemanggilan nasabah bank sulselbar yang dimana 

pihak kejaksaan menghadirkan debitur selaku nasabah yang mengambil 

kredit dan pihak kreditur yang bertujuan untuk mengetahui alasan atau 

penyebab debitur dalam penyebab  masalah kredit macet yang dapat 

dimintai keterangan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. 

e. Kerja sama pihak Pengadilan 

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur 

dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. 

Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum 

melalui gugatan perdata. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan 

yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas 

dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang 
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memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-

ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan 

ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, 

untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil 

pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya. 

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur 

dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. 

Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum 

melalui gugatan perdata . Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan 

yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas 

dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang 

memeriksa gugatannya pada tingkat pertama . 

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan terhadap 

gugatan perdata  yang diselesaikan dengan tata cara yang sederhana . 

Perma No. 2 / 2015 ini, memberikan manfaat yang sangat besar sebagai 

salah satu tool bagi Bank Sulselbar Cabang Gowa untuk memperoleh 

pengembalian kredit yang telah diberikan terhadap debitur-debitur yang 

tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. 

Pada hakekatnya penanganan perkara kredit macet melalui 

pengadilan melalui proses yang tidak sederhana. Dalam penanganan 

permohonan fiat eksekusi atas perkara kredit macet melalui pengadilan 

negeri ada beberapa tahapan yang harus dijalani. Setiap akan berganti 

tahap, harus didahului dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua 
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Pengadilan Negeri, dari penetapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

petunjuk dari Panitera Sekretaris Pengadilan kepada pegawai/staf 

pengadilan untuk melakukan tugasnya. Dengan kata lain penanganan 

perkara kredit macet melalui badan peradilan melalui badan peradilan 

melalui proses yang berbelit-belit dan tidak sederhana. Menurut M. Yahya 

Harahap70 ditinjau dari segi Yuridis asas ini mengandung makna bahwa 

eksekusi menurut hukum perdata adalah menjalankan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Namun tidak semua putusan pengadilan dapat 

dilaksanakan dieksekusi sebab pada prinsipnya hanya putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap sajala yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya 

tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan hanya putusan 

condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno 

Mertokusumo71 putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu 

kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu 

secara paksa oleh alat-alat negara, kekuatan eksekutorial yang dimaksud 

dalam hal ini adalah kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Prosedur penanganan permohonan Fiat Eksekusi melalui badan 

peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, 

padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat 

ditangguhkan sehingga pada umumnya proses penanganan Fiat Eksekusi 

 
70 M. Yahya Harahap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 
71 Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta. 
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atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat, hal 

ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Tanggungan 

terdapat banyak perkara tentang permohonan Fiat Eksekusi untuk 

menyelesaikan kasus kredit macet yang diajukan kepada Pengadilan 

Negeri memakan waktu cukup lama yaitu rata-rata memakan waktu hingga 

2 tahun bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih dari 4 tahun tapi belum 

dapat dituntaskan, artinya proses penyelesaian perkara kredit macet di 

Pengadilan berjalan lama.  

f. KPKNL 

Bank mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan 

kepada KPKNL ( kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ) yang 

merupakan salah satu unit kerja pada Dit.Jend kekayaan negara 

departemen keuangan RI. 

Lelang eksekusi barang jaminan merupakan langkah terakhir 

dapat menjadi solusi dari penyelesaian kredit macet, ketika upaya yang 

lain tidak dapat lagi dilakukan. Hasil lelang barang jaminan utang akan 

digunakan sebagai pelunasan dari debitur yang macet. Eksekusi lelang 

kredit macet didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah. Pasal tersebut berbunyi: 72 

 

 
72 pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
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”Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta pengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 
 

Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator 

pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 

14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang 

mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Objek 

lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari 

Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL 

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan 

atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang.73 

Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan 

terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan. 

Sedangkan didalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung 

melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap objek Lelang 

bermasalah yang dilelang oleh Balai Lelang Swasta. Hal tersebut terjadi 

karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang 

dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) 

oleh badan Pengadilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan 

eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita 

 
73 Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
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terlebih dahulu oleh Pengadilan, kemudian dengan dasar itu dapat 

dilakukan eksekusi pengosongan. Perlu disampaikan sebenarnya 

Badan Peradilan adalah pihak yang dapat melakukan proses Lelang 

pada Jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah satu 

wewenang Badan Peradilan sebagai lembaga Negara yang ditugaskan 

untuk melaksanakan penegakkan peraturan hukum. 

Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan 

permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan 

menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan kepada debitur) sebanyak 2 

(dua) kali untuk diberi kesempatan melakukan pelunasan pinjaman 

kepada bank. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya 

meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya Pengadilan 

meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan 

prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL 

sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan. 

Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat 

pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada 

pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 

RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang 

tersebut. 
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Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat 

dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak 

tanggungan antara Bank dan Nasabah. Tetapi pada prakteknya 

terkadang Badan Peradilan terkesan terlalu lambat dalam menjalankan 

proses lelang tersebut, sehingga kepastian hukum antara Bank dan 

Nasabah juga ikut terhambat. Dengan situasi lambatnya proses lelang 

tersebut tentunya Bank mengalami kerugian karena perputaran 

keuangan kredit menjadi macet, sedangkan Debitur mengalami 

kerugian karena harus menanggung beban bunga dan denda akibat 

keterlambatan proses lelang eksekusi terhadap jaminan hak 

tanggungan Debitur. Atas persoalan ini seharusnya Pengadilan dapat 

menerapkan sistim penanganan yang cepat dan biaya murah terhadap 

permohonan-permohonan lelang Hak Tanggungan, agar tercipta 

kepastian hukum antara Bank dengan Debiturnya. Dengan adanya 

kepastian hukum yang cepat didalam persoalan kredit macet 

perbankan, akan mempercepat laju perekonomian, sehingga 

berdampak positif bagi perkembangan dunia usaha yang sisi positifnya 

dapat dirasakan oleh semua pihak. 

C. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian kredit macet pada Bank 

Sulselbar Cabang Gowa 

Dalam penyelesaian kredit macet adapun hambatan-hambatan 

yang di hadapi oleh pihak Bank Sulselbar Cabang Gowa sebagai berikut. 

Faktor eksternal antara lain:  
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1. Debitur beritikad tidak baik  

Perjanjian kredit yang telah dibuat di antara kreditur dan 

debitur berlaku sebagai undang-undang diantara kedua belah pihak. 

Adapun dengan dibuatnya perjanjian maka ada hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, akan tetapi sering terjadi 

debitur lalai memenuhi kewajibannya terkait pengembalian dan 

pembayaran hutangnya kepada Bank sebagai kreditur, walaupun sudah 

dilakukan somasi dan tindakan lain untuk mengupayakan pemenuhan 

janji debitur. Debitur yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan 

kewajibannya tersebut terkadang sering melakukan upaya-upaya 

pengingkaran untuk memenuhi kewajibannya yang telah dibuatnya 

dengan dalih perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok yang 

telah dibuatnya dengan kreditur adalah perjanjian yang cacat hukum 

berkaitan dengan kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian 

tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan kreditur yang beritikad baik. 

Adapun pengertian itikad baik (good faith) dapat dijabarkan sebagai 

berikut: Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum 

perjanjian adalah:  

”Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain 
seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu 
muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, 
tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan 
melihat kepentingan pihak lain”.  
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Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut:  

“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. 
Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada 
pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan 
sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan 
kesulitan-kesulitan”. 

 
Dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang 

dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa kreditur sebetulnya mampu 

untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sebagai kreditur, namun 

debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau 

dengan sengaja melarikan diri. Adanya penurunan pendapatan debitur 

dari usaha yang didirikan, terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 

debitur dalam mengelolah uang dengan baik, dan terjadi adanya 

ketidak jujuran debitur dalam menggunakan pinjaman. Pasal 1338 ayat 

(3) KUH Perdata74 “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik ”Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 

Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan 

suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau 

apapun yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

Selanjutnya itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

a. Itikad baik yang bersifat subjektif, yaitu itikad baik yang ditinjau pada 

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, atau dengan kata lain 

 
74 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 

2009) 
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dapat dikatakan bahwa itikad baik ditinjau dari segi subjek atau orang, 

tidak dari segi pandangan orang banyak.  

b. Itikad baik yang bersifat obyektif, disini tidak dipersoalkan ada tidaknya 

sikap yang demikian pada orang-orang yang bersangkutan melainkan 

dilihat kepada ada tidaknya kepantasan dalam perjanjian itu yang 

memenuhi norma-norma kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. 

Melaksanakan dengan itikad baik artinya kita bersikap sebagai orang yang 

pantas atau jujur. Jadi para pihak dalam melaksanakan perikatan harus 

berpedoman pada kepatutan dan keadilan. 

Itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu 

kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib 

ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-

ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di 

dalam kontrak. Itikad baik memegang peranan tertinggi dalam tahap 

praperjanjian ataupun dalam tahap perjanjian. Begitu pentingnya 

itikad baik ini, sehingga dalam perundingan-perundingan atau 

perjanjian antara para pihak, kedua para pihak akan berhadapan dalam 

suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan 

hubungan khusus ini akan membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua 

belah pihak tersebut harus bertindak dengan mengingat kepentingan-

kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon 



87 
 

 
 

pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan 

penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan 

sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus 

menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan 

dengan itikad baik75 

2. Debitur mengalami masalah ekonomi 

Dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga 

mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit 

memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan 

kreditnya kepada bank sebagai kreditur. Menurut data yang diberikan 

oleh Andi Astuty Arief pegawai Bank Sulselbar Cabang Gowa, dikatakan 

bahwa kredit bermasalah itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori :76 

a. Kredit bermasalah yang mempunyai prospek adalah apabila setelah di 

identifikasi dan di evaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa 

usaha debitur masih mempunyai harapan untuk di perbaiki kolektibilitas 

kreditnya. 

b. Kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek yang lazimnya disebut 

kredit macet adalah apabila setelah di identfikasi dan di evaluasi 

permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur tidak 

mempunyai harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan 

 
75 Lilawati Ginting, Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan, Medan Juni 2015. 
76 Wawancara dengan Andi Astuty Arief, Pegawai Bank Sulselbar Cabang Gowa, 

Tanggal 11 november 2023 pukul 11:40 WITA 
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sumber pelunasan kreditnya hanya dapat diharapkan lagi dari usaha lainya 

atau menjual agunan/ kekayaan perusahaan. 

Suatu kredit dikatakan kredit bermasalah yang tidak memiliki 

prosfek, apabila hasil evaluasi dan identifikasi oleh pihak bank, didapat 

bahwa : 

a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya kepada 

kreditur. 

b. Usaha yang dijalankan oleh debitur tidak beroperasi lagi atau usaha itu 

mengalami kerugian besar. 

3. Debitur susah untuk di temui 

Pada saat kunjungan nasabah oleh kreditur selaku pihak Bank 

Sulselbar untuk ditemui dan dimintai pertanggung jawaban atas 

kewajiban debitur tetapi debitur tidak ada di rumahnya yang dimana 

merupakan kesulitan bank dalam menemukan informasi. Nasabah 

sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, 

karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. 

a. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan 

terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya.77 

 
77 https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/penyebab-kredit-bermasalah, Diakses 

12 November pukul 10:20 WITA 

https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/penyebab-kredit-bermasalah
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b. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana 

kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). 

Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, 

ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan. 

1) Faktor internal antara lain: 

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan 

terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit 

diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu 

membayar angsuran yang melebihi kemampuan. Potensi kesalahan yang 

dihadapi oleh seorang analis. Kesalahan ini merupakan bentuk ketidak 

sesuaian proses analisa dan atau keputusan analisa dengan SOP atau Credit 

yang berlaku. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit 

dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 

diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan. 

b) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 

sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Campur 

tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, 

sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. 

c) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur, 

Proses pemantauan (monitoring) debitur merupakan rangkaian aktivitas 

untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan proses pemberian 

kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan 

sampai lunas.  Intensitas pemantauan kredit ditentukan oleh kualitas 
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kredit, di mana kualitas kredit akan menentukan intensitas 

pemantauannya, dengan ruang lingkup dan/atau dengan melakukan 

beberapa aktivitas, pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian kredit, 

pemantauan terhadap kelengkapan dokumen dan administrasi kredit 

pemantauan perkembangan usaha debitur, pemantauan terhadap hasil 

prestasi (penggunaan kredit riwayat pembayaran dan hasil prestasi 

keuangan), pemantauan terhadap barang jaminan (nilai jaminan dan 

kesempurnaan jaminan). 

2) Unsur ketidak sengajaan 

a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi 

kemampuan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. 

b) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. Padahal dalam 

bisnis perbankan, pendapatan bank terbesar berasal dari sektor kredit. 

Namun, tidak selamanya dana yang telah dikucurkan kepada debitur dapat 

dikembalikan debitur dengan lancar. Ketika terjadi keadaan memaksa 

(force majeure) atau overmacht seperti bencana alam mengakibatkan 

debitur tidak mampu lagi mencicil kredit dan bunganya dan itu berarti 

kerugian bagi bank. Dalam bahasa perbankan disebut sebagai kredit macet 

atau menjadi kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Kredit macet 

yang disebabkan force majeure dalam hal ini bencana alam, merupakan 

unsur ketidak sengajaan yang diartikan debitur mau membayar tetapi 

tidak mampu. Dalam keadaan memaksa ini terjadi peristiwa yang tidak 

terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan 
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perjanjian, peristiwa ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya 

sebelum dinyatakan lalai dan karena debitur tidak dapat disalahkan dan 

tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut. Ada tiga unsur yang harus 

dipenuhi untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa menurut Mariam 

Darus Badrulzaman yaitu: Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi 

peristiwa membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan; ada 

sebab yang terletak di luar kesalahan debitur karena terjadi peristiwa yang 

menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi; faktor penyebab itu 

tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada debitur. Bencana alam sebagai keadaan memaksa (force majeure) 

membawa konsekuensi hukum yaitu: kreditur tidak dapat menuntut 

pemenuhan prestasi; debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; debitur 

tidak wajib membayar ganti rugi; kreditur tidak dapat menuntut 

pembatalan dalam perjanjian timbal balik; dan  perikatan dianggap gugur. 

Berkaitan dengan konsekuensi hukum tersebut, debitur harus 

membuktikan bencana alam sebagai keadaan memaksa dengan memenuhi 

tiga syarat, yaitu ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah; ia tidak 

dapat memenuhi kewajibannya secara lain; ia tidak menanggung risiko 

baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian 

atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko.78 

 
78nalisadaily.com/berita/arsip/2014/3/11/12672/bencana-alam-sebagai-alasan-

penghapusan-utang-dalam-kredit-bank/, Diakses 12 November pukul 10:40 WITA 
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Dari pembahasan diatas bahwa dalam penelitian ini memiliki 

urgensi atau kontribusi yang dapat diberikan oleh penulis kepada pihak 

Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam penyelesaian kredit macet yaitu 

memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait 

langkah-langkah penanganan prosedur penyelesaian kredit macet yang 

bertujuan untuk membantu pihak bank dalam melaksanakan kelancaran 

dan keberhasilan kredit. Dalam suatu pemberian kredit Bank lebih banyak 

aktif dan berperan mulai dari saat analisa, sebaiknya Kreditur lebih 

memaksimalkan penyelamatan kredit dibandingkan dengan penyelesaian 

karena hal ini mempengaruhi kredibilitas perbankan dimasyarakat umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mempertimbangkan semua yang telah dibahas sebelumnya, 

bab ini akan mencapai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk penyelesaian yang dilakukan Bank Sulselbar Cabang Gowa 

dalam rangka penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih 

lanjut atas kredit yang bermasalah melalui pengelolaan hubungan 

dengan nasabah. 

a. Tahapan penyelamatan melalui restrukturisasi kredit 

1) Rescheduling (penjadwalan kembali) 

2) Resconditioning (persyaratan kembali) 

3) Restructuring (penataan kembali) 

b. Penagihan internal (pegawai bank) 

c. Menghubungi melalui media telepon 

d. Pemberian surat peringatan (SP) 

e.  Pemanggilan oleh pihak kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum 

f. Pihak pengadilan dalam melakukan gugatan 

g. Pelelangan melalui Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) 

2. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian kredit macet pada Bank 

Sulselbar Cabang Gowa dengan jaminan hak tanggungan,sebagai 

berikut: 
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a. Faktor Eksternal 

Dalam perkreditan faktor eksternal merupakan faktor dari luar 

yang mempengaruhi kredit macet yang dilakukan oleh debitur yaitu 

sebagai berikut: 

1) Debitur beritikad tidak baik. 

2) Debitur mengalami masalah ekonomi. 

3) Debitur susah untuk ditemui. 

4) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar. 

5) Debitur melakukan penyelewengan. 

b. Faktor internal. 

Dalam perkreditan faktor internal merupakan faktor dari dalam 

yang mempengaruhi kredit macet yang dilakukan oleh kreditur yaitu 

sebagai berikut: 

1) Analis kurang tepat dalam memprediksi apa yang akan terjadi. 

2) Keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha debitur. 

3) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur. 

c. Unsur ketidak sengajaan 

Dalam perkreditan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan oleh 

debitur  tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, 

1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi 

kemampuan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar 

angsuran. 



95 
 

 
 

2) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah menyimpulkan hasil penelitian maka akan dicoba 

mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi Bank Sulselbar 

Cabang Gowa yaitu :  

1. Sebaiknya dalam penyaluran kredit pihak perbankan harus lebih teliti 

dalam menganalisa debitur baik dari karakter, kebutuhan dan dokumen 

debitur sehingga jika terjadi wanprestasi tidak akan menimbulkan 

masalah dikemudian hari. 

2. Sebaiknya pihak Bank lebih memaksimalkan penyelamatan kredit 

dibandingkan penyelesaian kredit karena hal ini mempengaruhi 

kredibilitas perbankan dimasyarakat umum dengan debitur dengan 

mitranya. 

3. Jika akan dilakukan eksekusi, upayakan menempuh jalan jalan 

kekeluargaan dibandingkan jalur hukum karena akan menimbulkan 

biaya yang lebih besar dan kredibilitas yang kurang baik dengan mitra 

usaha. 
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