
 

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN 

HARTA PAILIT 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh : 

RIZKA VARHANA ANIS 

NIM. 10400120154 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARIAH  DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  

MAKASSAR 

2024 



 

ii 
 

PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : RIZKA VARHANA ANIS 

NIM   : 10400120154 

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 6 Februari 2002 

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum 

Fakultas  : Syariah dan Hukum 

Alamat  : Jl. Dg. Tata 1 BTN Tabaria Blok B24/14 

Judul : “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB KURATOR 

DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT” 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi 

ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian 

atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal 

demi hukum. 

Makassar, 30 Mei 2024 
 
 
 
 

RIZKA VARHANA ANIS 

NIM : 10400120154 

 

  



 

iii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa telah memberikan  jalan 

kemudahan dan kesabaran serta kesehatan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB 

KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT.” Tak lupa pula salam serta 

shalawat kita kirimkan kepada Nabi tauladan kita Nabi Muhammad saw yang 

telah membawa peradaban bagi umat manusia dari gelapnya zaman jahiliya 

menuju zaman yang terang-benderang penuh keilmuan seperti saat ini.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu yang menjadi syarat 

utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar. Penulis menyadari bahwa di dalam proses penyusunan skripsi ini, 

tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan doa dan 

dukungannya. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Andi Nursuhar dan 

ayahanda Muh. Anis Malik atas kasih sayang, pengorbanan serta doa yang 

tidak pernah terputus. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih sebanya-

banyak kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN 

Alauddin Makassar 

2. Bapak Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A. selaku Dekan 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makaassar beserta 



 

v 
 

jajarannya. 

3. Bapak Abd Rais Asmar, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. 

4. Bapak Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan 

Bapak Ade Darmawan Basri, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Terima 

kasih atas pikiran, kesabaran serta kesedian beliau dalam meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahannya. 

5. Ibu Erlina, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Prof. Dr. Usman, M.Ag 

selaku penguji II saya yang memberikan kritik dan saran yang 

membangun untuk penulis. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum serta staf akademik dan 

pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas ilmu 

yang diberikan kepada penulis. 

7. Informan yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi 

kepada penulis. 

8. Kepada semua teman saya dari kelas ILMU HUKUM D angkatan 2020 

yang telah membantu saya dalam memberikan semangat serta bantuan 

yang sangat berarti. 

9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu 

persatu. Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah 

diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama penyelesaian studi. 

Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

imbalan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. 



 

vi 
 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap akan saran 

dan kritik yang membangun. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebanyak-banyak untuk semua pihak yang telah membangun. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. 

Makassar, 30 Mei 2024 

Penulis 

 

 

RIZKA VARHANA ANIS 
NIM : 10400120154 

 

  



 

vii 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN SAMPUL JUDUL ......................................................................................... i 

PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................................................... ii 

PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................iv 

DAFTAR ISI .................................................................................................................. vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ....... Error! Bookmark not defined. 

ABSTRAK ..................................................................................................................... xvi 

BAB I         PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ................................................. 8 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 9 

D. Kajian Pustaka ............................................................................................... 9 

E. Tujuan Penelitian .......................................................................................11 

F. Kegunaan Penelitian .................................................................................11 

BAB II       TINJAUAN TEORITIS .............................................................................. 13 

A. Teori Kepailitan ..........................................................................................13 

B. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kepailitan ..................................27 

C. Lelang dalam UU .........................................................................................39 

D. Teori Kepastian Hukum ...........................................................................42 

BAB III      METODE PENELITIAN .......................................................................... 45 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....................................................................45 

B. Pendekatan Penelitian .............................................................................46 

C. Sumber Data .................................................................................................46 

D. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................47 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................47 

BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 50 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................................50 

B. Proses Pergantian Kurator dalam Kasus Debitor Pailit ..............54 



 

viii 
 

C. Tanggung Jawab Kurator Pengganti dalam Pengurusan Harta 

Pailit ................................................................................................................60 

BAB V        PENUTUP .................................................................................................. 77 

A. Kesimpulan ...................................................................................................77 

B. Implikasi Penelitian ..................................................................................77 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 79 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................ 82 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................... 103 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

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 : 
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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  :  RIZKA VARHANA ANIS 

Nim  :  10400120154 

Judul :  “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM 

PENGURUSAN HARTA PAILIT” 

 
Penelitian ini membahas tentang “Analisis Yuridis Tanggung 

Jawab Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit”. Pemilihan tema tersebut 
dilatarbelakangi karena kurator banyak melakukakan kesalahan dan 
kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, dimana seorang kurator dari 
debitor yang telah dinyatakan pailit mengajukan permohonan pengunduran 
diri dan dianggap telah melanggar kode etik prinsip professional sehingga 
proses pemberesan harta pailit tidak menemukan kejelasannya sampai 
bertahun-tahun, maka diharuskan untuk menunjuk kurator baru sebagai 
kurator pengganti untuk selanjutnya bertanggung jawab melakukan proses 
kepailitan. Padahal diharapkan kurator dalam menjalankan tugasnya 
melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dapat 
semaksimal mungkin meningkatkan nilai harta pailit demi kepentingan para 
kreditor. 

Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu, analisis 
preskriptif. Analisis preskriptif menggabungkan data dari analisis deskriptif 
dan prediktif untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang harus 
dilakukan berdasarkan situasi yang ditemukan. Adapun lokasi penelitian di 
Pengadilan Makassar Kelas IA Khusus dan Kantor Pengacara Ade Darmawan 
Basri & Partners. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pergantian kurator 
yang menjadi hal yang paling krusial yaitu, dengan cara bersurat ke 
pengadilan niaga dalam hal ini yang di pengadilan negeri makassar yang 
ditujukan kepada hakim pengawas perkara sesuai dengan nomor perkara 
pailit yang dimaksudkan untuk melakukan pergantian kurator dengan 
menuliskan nama kurator penggantinya. Adapun mengenai tanggung jawab 
kurator pengganti yaitu, cukup melanjutkan proses pengurusan dan 
pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator sebelumnya sesuai 
dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 

Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini, yaitu 
Memberikan pengaturan tambahan dalam proses pengurusan dan 
pemberesan harta pailit terkait batasan waktu penyelesaian proses 
pengurusan dan pemberesan harta pailit agar para pihak yang terkait segera 
mendapatkan kepastian hukumnya serta agar proses pengurusan dan 
pemberesan harta pailit tidak seolah-olah tertunda bertahun-tahun lamanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi yang 

melakukan kegiatan ekonomi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan 

dan perkembangan sektor perekonomian nasional. Pertumbuhan dan 

perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena disebabkan oleh 

beberapa faktor penunjang serta iklim usaha yang bagus sebagai  salah 

satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu, 

tersedianya dana dan sumber dana, karena dana sebagai salah satu faktor 

penggerak bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya. Dalam dunia usaha, 

utang adalah suatu hal yang bisa dikukuhkan oleh pelaku usaha baik 

perorangan maupun perusahaan.1 

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat 

mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan 

perlindungan hukum yang berintikan kepada keadilan dan kebenaran. 

Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang 

seyogiyanya bertautan, dimana yang satu merupakan condition sine qua 

non bagi yang lainnya. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, 

 
1 Tommy Andrean Napitupulu, dkk. 2022, Pelaksanaan Pengurusan Dan Pemberesan 

Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan 
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sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Hanya konsep 

demikian dapat memproduk integrasi yang dapat menciptakan 

persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam 

penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana 

keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara 

otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat 

bersamaan hukum tegak dengan sendirinya2. Namun, semakin pesatnya 

perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak 

permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Krisis moneter 

yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak 

menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan 

kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang 

untuk meneruskan kegiatannya. 

Krisis moneter yang melanda suatu negara, pada umumnya 

memberi pengaruh yang merugikan bagi kehidupan perekonomian negara 

yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia 

usaha untuk meneruskan kegiatannya. Kemampuan dunia usaha dalam 

mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. 

Perjalanan sejarah Indonesia yang mengalami krisis ekonomi seiring 

dengan bergulirnya zaman reformasi telah memberi begitu banyak 

 
2 Marilang , Hukum dan Keadilan, terkutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, 

Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011, h. 78. 
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pengaruh dalam bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

perusahaan yang mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan 

jatuhnya perusahaan atau bahkan dinyatakan pailit.3 

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa 

hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata 

bangkrut yang di dalam bahasa inggris disebut bankrupt berasal dari 

undang–undang di Italia yang disebut banca rupta. Pada abad pertengahan 

di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan 

menghancurkan bangku–bangku dari para bankir atau pedagang yang 

melarikan diri secara diam–diam dengan membawa harta kreditornya.4 

Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman 

(bankir) saat itu yang banco (bangko) mereka yang tidak mampu lagi 

membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangkut tersebut benar–

benar telah patah dan hancur.5 

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari 

pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa 

kontinental. Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan 

mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon. 

 
3 Ida Bagus Adi Wiradharma, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam 

Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit, Jurnal Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Udayana 

4 Rachmadi Usman.2004.Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia,Gramedia Pustaka 
Utama,Jakarta, hlm.1. 

5 Munir Fuady.2005.Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan 
dengan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2. 
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Sistem hukum Eropa kontinental tidak diterapkan secara murni dalam 

pranata hukum kepailitan di Indonesia.6  

Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan 

dengan masuknya Wetboek van Koophandel (KUHD) ke Indonesia. Adapun 

hal tersebut disebabkan peraturan mengenai kepailitan sebelumnya 

terdapat dalam Buku Ill KUHD. Namun, akhirnya aturan tersebut dicabut 

dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri.7 

Indonesia sendiri sebelumnya telah mengatur di dalam Failissement 

verordening (peraturan kepailitan) dan diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 

1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, 

kemudian Perpu tersebut di tetapkan sebagai UndangUndang Nomor 4 

Tahun 1998. Disebabkan karena banyaknya putusan pengadilan niaga 

mengenai kepailitan yang dianggap kontroversial, maka undang-undang 

tersebut direvisi dan kemudian lahirlah aturan baru yaitu, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

Secara etimologis, kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor berhenti membayar 

atau tidak mampu melunasi pembayaran-pembayaran terhadap sebuah 

utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditor dan telah dinyatakan 

 
6 Buku, Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 

hlm.1 
7 Buku, Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 

hlm.7 
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oleh pengadilan niaga. Pailit dapat dijumpai di dalam perbendaharaan 

bahasa belanda yaitu, failliet yang artinya pemogokan atau kemacetan 

dalam melakukan pembayaran.8 Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dijelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas 

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”9 

Ada kalanya debitor tidak dapat memenuhi atau berhenti 

membayar utangnya, sehingga terjadilah sengketa antara kreditor dan 

debitor. Kedaadan dimana debitor berhenti membayar utang disebut pailit. 

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh 

Pengadilan Niaga, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap 

debitor dan hartanya. Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan 

debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum 

(volkomen handelingsbevoegh) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan 

kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta 

kekayaannya saja.10 Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai 

dan mengurus kekayaan debitor maka, sesuai dengan peraturan 

 
8Ivida Dewi dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor 

Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 63 
9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 
10 Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Jurisprudentie, 

Volume 4 Nomor 2 Desember 2017 
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perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan 

di dampingi oleh hakim pengawas. Kurator merupakan lembaga yang 

diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan 

pemberesan terhadap harta pailit. 

Berdasarkan Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU, dijelaskan bahwa kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan 

patut harus menyelamatkan harta pailiti itu. Kurator dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit tentu harus 

melakukan pengklasifikasian dari harta-harta debitor pailit, selain 

mengklasifikasikan harta pailit tentu Kurator akan melakukan appraisal 

terhadap seluruh harta debitor yang menjadi boedel pailit.11 Kurator 

melakukan eksekusi aset Pailit mengacu pada Pasal 185 UU KPKPU, yaitu 

dengan melakukan penjualan di muka umum (lelang), dimana terhadap 

aset pailit yang akan dilelang harus diappraisal terlebih dahulu agar 

diketahui nilai barang yang akan dijual.12 Appraisal adalah penaksiran, 

pemberian angka, serta penilaian dari hasil penganalisisan terhadap 

sesuatu yang nyata. Namun, pada penerapannya kurator banyak 

melakukakan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, 

hal ini sebagaimana ditemukan dalam kasus pada putusan Nomor 8/Pdt. 

Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Mks., dimana seorang kurator dari debitor 

 
11 Johnson Sahat Maruli Tua, Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit dalam 

Hukum Kepailitan Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 
12 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-

pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt622c7b58a81bc?page=all#, diakses pada tanggal 20 Juni 
2023 Pukul  15.57 WITA 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt622c7b58a81bc?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt622c7b58a81bc?page=all
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yang telah dinyatakan pailit bernama Aldo Perdana Putra E, S.H. 

mengajukan permohonan pengunduran diri dan dianggap telah melanggar 

kode etik prinsip professional sehingga proses pemberesan harta pailit 

tidak menemukan kejelasannya sampai bertahun-tahun. Padahal 

diharapkan kurator dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan 

dan pemberesan harta debitor pailit dapat semaksimal mungkin 

meningkatkan nilai harta pailit demi kepentingan para kreditor.13  

Hal tersebut juga bertentangan dengan dua asas dalam hukum 

kepailitan yaitu, asas efektivitas dan asas kecepatan pengambilan 

keputusan. Dalam asas efektivitas keputusan pengadilan harus dapat 

dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, 

keputusan pailit, keputusan perdamaian ataupun keputusan PKPU. 

Selanjutnya, dalam asas kecepatan pengambilan keputusan proses 

kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan 

keputusan yang cepat. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan 

pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan 

pernyataan pailit didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) 

UU 37/2004. Meskipun terbilang cepat, jangka waktu ini tidak realistis. 

Waktu yang terlalu pendek hanya akan menghasilkan kualitas putusan 

yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru. Bahkan, UU 

37/2004 juga tidak mengatur sanksi seandainya putusan pailit itu 

 
13 Serlika Aprita. Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan 

Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan 
Dan Pemberesan Harta Pailit, Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor 2. Bulan Mei 2019, hlm. 154 
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ditetapkan dalam jangka waktu melebihi batas waktu yang ditetapkan. 

Padahal pada umumnya asas ini bertujuan agar proses kepailitan berjalan 

tidak berlarut-larut. Batas waktu ditentukan bagi pengadilan untuk 

memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. 

Dengan demikian, dalam peranannya kurator dalam mengurus 

harta pailit masih terdapat kelalaian yang bisa menimbulkan 

permasalahan hukum terhadap tanggungjawab kurator sebagai pelaksana 

pengurus harta pailit, yang dimana adanya permasalahan demikian 

dituangkan dalam skripsi ini, dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung 

Jawab Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini terutama berfokus pada tanggung jawab kurator 

pengganti dalam proses pengurusan harta pailit. 

2. Deskripsi Fokus 

Mengingat focus penelitian yang disebutkan di atas, sangat 

penting untuk mengetahui banyak elemen penting yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Elemen yang dimaksud adalah : 

a. Dalam proses pengurusan harta pailit oleh kurator pengganti sebagai 

langkah awal dilaksanakannya pengurusan harta pailit, maka proses 

perganti kurator harus terlebih dahulu dilakukan. Proses pergantian 

kurator tersebut memuat mengenai persyaratan pengangkatan kurator, 
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persyaratan menjadi kurator pengganti, proses pengajuan dan lain 

sebagainya. 

b. Tanggung jawab kurator pengganti dalam proses pengurusan harta pailit 

yang memuat tentang kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh kurator 

pengganti sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

PKPU. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Proses Pergantian Kurator dalam Kasus Debitor Pailit? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Kurator Pengganti dalam Pengurusan 

Harta Pailit? 

D. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, 

sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Adapun beberapa persamaan dan 

perbedaan penelitian tersebut yang jika dibandingkan dengan penelitian 

ini, yaitu : 

1. Skripsi yang berjudul “Independensi Kurator dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit” yang disusun oleh Junita Sari Ujung, 

Mahasisawa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2008, 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni 

sama-sama mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta 

pailit, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang disusun penulis 

dengan judul skripsi tersebut adalah mengkaji tentang proses 
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pergantian kurator dalam kasus debitor pailit dan tanggung jawab 

kurator pengganti dalam pengurusan harta pailit. Adapun pada 

penulisan skripsi yang berjudul “Independensi Kurator dalam 

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, membahas terkait 

independensi kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta 

mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan apabila kurator dalam 

melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak 

independen atau berpihak. 

2. Skripsi yang berjudul “Batasan Perbuatan Kurator dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit yang Termasuk Perbuatan Melawan 

Hukum (Analisa Pasal 36 Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU)” yang disusun oleh Junita Sheena 

Nattasya, Mahasisawa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fakultas 

Hukum Malang pada tahun, memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

ditulis oleh penulis yakni sama-sama mengkaji kurator dalam 

pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan perbedaan yang 

disusun oleh penulis dengan judul skripsi tersebut adalah mengkaji 

tentang proses pergantian kurator dalam kasus debitor pailit dan 

tanggung jawab kurator pengganti dalam pengurusan harta pailit. 

Adapun pada penulisan skripsi yang berjudul Batasan Perbuatan 

Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang 

Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang - 



11  

 
 

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)”, 

membahas terkait batasan perbuatan kurator dalam melakukan 

pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi 

tujuan umum permasalahan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana proses pergantian kurator dalam kasus debitor pailit. 

2. Tujuan khusus 

Berdasarkan sub masalah di atas maka tujuan penelitian dapat 

di uraikan antaranya : 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pergantian kurator dalam kasus 

debitor pailit. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator pengganti dalam 

pengurusan harta pailit. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritik 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap tumbuhnya gagasan, konsep, dan pengetahuan khususnya 

terkait peraturan kepailitan dan pengurusan harta pailit oleh kurator. 
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2. Kegunaan Praktis 

 Dapat memberikan saran dan informasi kepada masyrakat 

mengembangkan undang-undang yang melindungi hak para kreditor.  



 

13 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Kepailitan 

1. Pengertian Kepailitan 

Dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau 

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah 

bahasa Inggris dikenal istilah “to fail” dan dalam bahasa latin 

dipergunakan istilah “fallire”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah 

”failliet”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya 

dikenal dengan Bankcruptcy Act.  

Secara tata bahasa Kepailitan berarti segala hal yang 

berhubungan dengan pailit.1 Pailit dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena 

tidak mampu. Kepailitan sendiri dalam KBBI dijelaskan sebagai 

keadaan atau kondisi sesorang atau badan hükum yang tidak mampu 

lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si 

piutang. Kepailitan diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk 

mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib 

agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya 

piutang masing-masing dengan tidak berebutan.2 

 
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “Seri Hukum Kepailitan”, PT.RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm.11 
2 Sularto, Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan,MimbarHukum 

Volume 24, Nomor 2, Tahun 2012, hlm.247 
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Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan, ”Suatu keadaan di 

mana debitor tidak mampu melakukan pembayaran–pembayaran 

terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini 

disebabkan karena kondisi keuangan debitor (financial distress) dan 

usaha debitor yang mengalami kemunduran.”3 Sedangkan kepailitan 

menurut M. Hadi Subhan merupakan, ”Putusan pengadilan yang 

mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitor pailit baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan 

pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk 

membayar semua utang–utang debitor secara proporsional dan sesuai 

struktur kreditor.”  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

menyatakan: 

 ”Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor 
pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di 
bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur undang-
undang ini.“ 
 

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk 

mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala 

harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang 

mengutangkannya (kreditor). Pada prinsipnya kepailitan itu adalah 

 
3 M.Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan”, 

Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1. 
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suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama 

orang yang berpiutang secara adil. Dalam struktur proses acara 

perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, 

yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun 

kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh 

pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, 

yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha 

dalam keadaan pailit.4 

2. Dasar Hukum Kepailitan 

Hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang 

menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, yang 

dijadikan dasar hukum dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut 

:5 

a. Pasal 1131 KUHPerdata 

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai 

berikut, "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk 

perikatan perorangan debitor itu." Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 

 
4 Faisal Santiago, “Pengantar Hukum Bisnis”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, 

hlm.90 10Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, 
Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23. 

5 Buku, Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 

hlm. 19 
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1131 KUHPerdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan 

seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat 

terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta 

kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan 

(debit). 

b. Pasal 1132 KUHPerdata 

Pasal 1132 KUHPerdata memuat ketentuan normatif, sebagai 

berikut, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 

orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, 

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk 

didahulukan.” Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua 

kreditor terhadapnya; hasil penjualan barangbarang itu dibagi menurut 

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor 

itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. 

Pasal 1132 KUHPER menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor 

yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang 

berkewajiban (debitor) tersebut secara :  

1) Pari passu, yaitu secara bersama–sama memperoleh pelunasan, tanpa 

ada yang didahulukan,  
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2) Pro rata atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya 

piutang masing–masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara 

keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit.6 

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas 

adalah bahwa:  

a) Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak 

membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang 

menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya 

disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua 

kreditor secara adil dan seimbang;  

b) Semua kreditor mempunyai hak yang sama;  

c) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya 

piutang-piutang mereka. 7 

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan perwujudan 

adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang 

telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan 

kedudukan yang proporsional.8 Berdasarkan ketentuan pasal di atas 

dapat disimpulkan bahwa pada intinya Hukum Kepailitan diperlukan 

untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. 

 
6 Kartini Muljadi, “Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah 

Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164. 
7 Kartono, “Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran”, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1974, hlm.7. 13Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”, Universitas Muhamadiyah Malang Press, 
Malang, 2008, hlm.16 

8 Jono, ”Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4. 
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Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas 

pelunasan utang-utangnya kepada kreditor–kreditornya secara adil 

dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUHPerdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu Hukum 

Kepailitan.  

c. Pasal 1133 KUHPerdata 

"Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak 
istimewa , pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek 
dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 bükü ini.” 
 

d. Pasal 1134 KUHPerdata 

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang 
kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi 
daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai 
dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-
undang dengan tegas menentukan kebaikannya.” 
 
3. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit 

Syarat–syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

a. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (concursus creditorum )  

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor 

berhubungan dengan filosofis lahirnya Hukum Kepailitan, sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Kepailitan merupakan 

realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata dengan adanya pranata Hukum 

Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-
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kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta 

kekayaan debitor dan jika debitor hanya mempunyai kreditor, maka 

seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan 

utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara Pro rata 

dan Pari Passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut 

pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.9 

b. Syarat Harus Adanya Utang 

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan 

pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian 

utang tidak hanya seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban 

membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi 

merupakan suatu kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul 

karena perjanjian apa pun, maupun timbul karena ketentuan undang-

undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap.10 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian utang 

 
9 Riyanto, “Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas”, 

Makalah Seminar “Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia”, 
FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996, hlm.4. 

10 Sutan Remy Sjahdeini, ”Hukum Kepailitan: Memahami Faillisementverordening 
Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.66-
67. 
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adalah: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 

dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang 

asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, 

yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib 

dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor 

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.” 

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih 

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih 

menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitor 

untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang 

lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan 

pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun 

utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan 

hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitor 

mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak 

mempunyai alasan untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan 

demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang 

yang lahir dari perjanjian. 

Adapun untuk menyatakan seorang debitor dalam keadaan pailit, 

maka debitor harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut : 

1) Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitor sudah 

tidak mampu atau tidak mau membayar utang–utangnya;  
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2) Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari 

mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih; 

3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau 

lebih kreditornya. 

4. Asas-Asas Hukum Kepailitan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-

undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu: 

a. Asas Keseimbangan  

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan 

lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan 

lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.  

b. Asas Kelangsungan Usaha  

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.  

c. Asas Keadilan  

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa 

ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para 

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya 
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kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditor 

lainnya.  

d. Asas Integrasi  

Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa 

sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata 

nasional.11 

e. Asas Kecepatan Pengambilan Keputusan 

Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha, 

sehingga memerlukan keputusan yang cepat. Putusan pengadilan atas 

permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari 

setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU 37/2004. Meskipun terbilang cepat, 

jangka waktu ini tidak realistis. Waktu yang terlalu pendek hanya akan 

menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan 

secara terburu-buru. Bahkan, UU 37/2004 juga tidak mengatur sanksi 

seandainya putusan pailit itu ditetapkan dalam jangka waktu melebihi 

batas waktu yang ditetapkan. Padahal pada umumnya asas ini bertujuan 

agar proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Batas waktu 

ditentukan bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan 

permohonan pernyataan pailit 

 
11 Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”, hlm. 16-17 
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f. Asas Ketererbukaan 

Keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh 

masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negative 

dikemudian hari, dan mencegah debitor yang beritikad buruk untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. 

g. Asas Efektivitas 

Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik 

keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan 

perdamaian ataupun keputusan PKPU. 

5. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit 

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, 

melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta 

pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram 

debitor pailit, mengalihkkan harta pailit, melakukan penyimpanan 

harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara 

yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses 

pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian 

utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor 

berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan 

piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan 

pada kurator.12  Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 

 
12 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press: Malang, hlm. 162. 
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143 UU Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor 

untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim 

Pengawas.13 Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas 

creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas 

hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka 

masing-masing (pari passu pro rata parte).14 

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator 

melakukan pemberesan harta pailit (insolvency). Pasal 178 Ayat (1) UU 

Kepailitan menyatakan bahwa insolvency adalah keadaan tidak 

mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta 

pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang 

yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta 

pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika : 

a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau  

b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau  

c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Akibat hukum dari insolvency debitor pailit, yaitu konsekuensi 

hukum tertentu, adalah sebagai berikut:  

 
13 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1, GramediaPustaka 

Utama: Jakarta, 2004, hlm. 89. 
14 Aria Sujudi, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia: 

Jakarta, 2004, hlm. 122 
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a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan 

tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan 

eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.  

b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal 

insolvency telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil 

dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian 

atau utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 UU Kepailitan). Kecuali jika 

setelah insolvency, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena 

warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan 

demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU 

Kepailitan. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan insolvency, maka:  

1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah 

dicocokkan (Pasal 188 UU Kepailitan);  

2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. 

Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas 

(Pasal 189 Ayat (1) UU Kepailitan);  

3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.  

4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU 

Kepailitan) :  

a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;  

b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;  

c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihantagihan 

itu.  
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5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh 

Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU Kepailitan);  

6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak 

istimewanya dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh 

mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda 

terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan 

kepada mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU 

Kepailitan);  

7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya 

mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) 

UU Kepailitan);  

8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan 

presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU 

Kepailitan);  

9) Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta 

pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh 

kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek 

atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU Kepailitan j.o. 

Pasal 55 UU Kepailitan). 

 

 



27 
 

 
 

B. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kepailitan 

1. Kreditor 

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

dijelaskan bahwa, “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang 

karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka 

pengadilan.” 15 Syarat seorang kreditor untuk mengajukan 

permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus 

dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit 

terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat 

(1) UU Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan 

pihak- pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan 

kreditor. Permohonan tersebut diajukan terhadap debitor-debitor 

tertentu, yaitu Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika 

debitornya bank, Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa 

efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan 

asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang 

kepentingan publik. 

 
15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat 2 
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Berdasarkan hukum perdata umum, pada dasarnya secara 

umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdata, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditor separatis 

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, 

yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan 

pernyataan pailit debitor sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini 

tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor 

separatis dapat menjual sendiri barang- barang yang menjadi jaminan, 

seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor mengambil hasil penjualan ini 

sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator 

untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor yang lain. Jika hasil 

penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan kreditor separatis maka 

tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kreditor bersaing. 

Apabila semua utang debitor sudah lunas dibayarkan kepada kreditor, 

maka sisa boedel pailit dikembalikan kepada debitor. Adapun yang 

termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual 

secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, 

hipotek, dan jaminan fidusia. 

b. Kreditor preferen/istimewa 

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai 

kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan 

terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah 
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pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 KUHPerdata, 

hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan 

kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata 

berdasarkan sifat piutangnya. 

c. Kreditor konkuren 

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama 

dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang 

telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya 

dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor 

pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara 

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing 

kreditor. 

2. Debitor Pailit 

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

dijelaskan bahwa, “Debitor adalah orang yang mempunyai utang 

karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat 

ditagih di muka pengadilan”16, sementara pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan 

lebih lanjut bahwa, “Debitor pailit adalah debitor yang sudah 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.”17 

 
16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat 3 
17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat 4 
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Deditur pailit dapat dikatakan merupakan pihak utama, sama 

halnya dengan kreditor. Hal ini disebabkan pada hakikatnya kepailitan 

akan muncul dan berhubungan dengan perjanjian atau kesepakatan di 

antara kreditor dengan debitor. Pihak debitor pailit adalah pihak yang 

memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. 

Yang dapat menjadi debitor pailit sesuai dengan UU nomor 37 tahun 

2004 Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." 
 

Dalam memutuskan perkara-perkara mempailitkan diri sendiri 

ini, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan 

putusan dengan argumentasi-argumentasi yang menarik untuk dikaji 

lebih lanjut. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam kasus-

kasus Voluntary Petition adalah adanya keharusan bagi debitor yang 

mengajukan permohonan mempailitkan diri sendiri untuk 

membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan 

audit pejabat publik yang berwenang. 

3. Hakim Pengawas 

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

dijelaskan bahwa, “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh 

Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban 
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pembayaran utang.”18 Putusan pernyataan pailit mengakibatkan 

penguasaan terhadap harta debitor beralih kepada kurator. Kurator 

berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang 

pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim 

Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta 

pailit (Pasal 65 UU Kepailitan). Pengadilan Niaga dalam membuat suatu 

putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit harus 

terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim 

Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang perlukan 

mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk 

memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli. Kurator 

berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit 

kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan laporan tersebut, Hakim 

Pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang 

dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan Hakim 

Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 

UU Kepailitan). 

 

 

 
18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat 8 
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4. Kurator 

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang 

peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dalam pasal 1 ayat 8 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa, “Kurator 

adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta 

Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan 

Undang-Undang ini.” 19Kurator memiliki tekanan yang besar dan tugas 

yang berat, dalam suatu proses perkara kepailitan, sehingga tidak 

sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, 

persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh UU 

Kepailitan diatur secara relatif ketat. maka pengaturan tentang kurator 

terdapat dalam bab khusus pada UUK. 

Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kuator 

lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang 

berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus 

dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departemen 

Kehakiman dan HAM. 20 

 
19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat 5 
20 Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Fajar 

Interpratama Offset, Jakarta, 2004, hlm. 95. 
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Apabila debitor atau kreditor tidak mengusulkan kurator 

kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk 

sebagai kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, 

yang berwenang mengurus harta pailit adalah kurator.  

a. Tugas dan Wewenang Kurator 

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang 

diberikan oleh undang–undang untuk menjalankan tugas yang 

dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya 

kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta 

pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen 

dengan pihak debitor dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak 

dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. 

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada 

conflict interest (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal 

ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. 

Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan 

nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan 

permohonan pailit kepada debitor. Namun, demikian kendatipun 

diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia 

akan bertanggung jawab apa yang dilakukannya.21 Berdasarkan ketentuan 

Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

 
21 M.Hadi Subhan,”Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan”, 

Kencana, Jakarta, 2009, hlm.108. 
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dan PKPU dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan 

pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit tidak 

dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, 

melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta 

menjadi kurator bagi harta debitor pailit. 

Dalam rangka melakukan tugas pokok tersebut, seorang kurator 

berwenang :  

1) Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh 

persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu 

kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan 

diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian 

dipersyaratkan  

2) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam 

rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan 

pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan 

dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya, pinjaman tersebut harus terlebih dulu memperoleh 

persetujuan Hakim Pengawas dan pembebanannya hanya dapat 

dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan 

utang. 

Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas pokok dan kewenangan 

khusus dari kurator sangat banyak, namun ada beberapa hal yang 

terpenting di antaranya, yaitu :  



35 
 

 
 

1) Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah 

dapat dijalankan, sejak tanggal keputusan penyataan pailit dijatuhkan 

meski pun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjuan 

kembali. Maka pembentuk UU membatasi kurator untuk menangani 

tidak lebih dari tiga perkara pada masa tersebut pengertian tiga 

perkara ini dengan dasar bahwa satu kurator diperbolehkan 

menangani tiga perkara, maka mengingat mereka memilik lebih dari 

satu kurator berarti kantor ini dapat menangani lebih dari tiga perkara. 

Hal lain juga yang mungkin jadi pertimbangan adalah asas 

pemberataan, dengan dibatasinya satu kantor hanya dapat menangani 

tiga perkara .  

2) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan 

keputusan pernyataan pailit, bewenang bertindak sendiri sebatas 

tugasnya. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak 

ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-

mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus 

mendapat persetujuan Hakim Pengawas. Masih dalam kaitanya dengan 

uraian di atas, maka berdasarkan persetujuan panitia kreditor kurator 

memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang 

dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan penyataan pailit tersebut 

diajukan kasasi atau peninjauan kembali.  

3) Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan 

oleh UU untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat bekenaan 
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dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila 

tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitor dan mengakibatkan 

suatu sanksi penghukuman terhadap debitor pailit, maka 

penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta 

pailit.  

4) Menutut ketentuan pasal 40 ayat (1), kurator dapat menerima warisan 

tetap, selama warisan tersbut menguntungkan harta pailit dan jika 

diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut. Dari 

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan telah diangkatnya 

kurator maka penerimaan waris beralih langsung pada kurator dan ahli 

waris tidak memiliki kewenangan apa pun dalam kaitannnya dengan 

harta kekayaan waris. 

5) Kewenangan kurator lain adalah menjual agunan dari kreditor 

separatis setelah dua bulan insolvens. 

6) Kewenangan kurator yang kalah penting adalah untuk menerima atau 

menolak permohonan antara kreditor atau pihak ketiga untuk 

mengangkat penanguhan atau mengubah syarat-syarat penanguhan 

pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan. 

7) Kewenangan kurator yang kalah penting adalah untuk menerima atau 

menolak permohonan antara kreditor atau pihak ketiga untuk 

mengangkat penanguhan atau mengubah syarat-syarat penanguhan 

pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan. 
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8) Menurut pasal 107 kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit 

sebelum verifikasi, namun harus dengan adanya persetujuan Hakim 

Pengawas. 

9) Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit. 

b. Prinsip dalam Kode Etika Profesi Kurator 

Adapun prinsip-prinsip kurator yang diatur dalam kode etika 

profesi kurator, yaitu : 

1) Prinsip Independensi, yaitu prinsip bebas, mandiri dan merdeka dalam 

menjalankan tugasnya. Independensi harus tercermin dalam 

pelaksanaan tugas anggota sebagai kurator dalam kepailitan dan/atau 

sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, 

yang diwujudkan dalam hubungan dengan semua pihak yang terkait 

dan/atau berkepentingan. 

2) Prinsip Bebas Benturan Kepentingan, yaitu bebas keterkaitan antara 

kurator dan/atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak 

lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3) Prinsip Tindakan Sehubungan dengan Harta Pailit, yaitu anggota, 

rekan, pegawai, saudara (sampai dengan derajat ketiga) dalam 

mendapatkan harta pailit atau mendapatkan kepentingan atas harta 

pailit yang dikuasai anggota harus mendapatkan persetujuan Hakim 

Pengawas dengan mengungkapkan semua fakta terhadap siapa yang 



38 
 

 
 

mendapatkannya, kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan 

umum. 

4) Prinsip Profesional, yaitu sikap dan perilaku anggota dalam 

melaksankaan tugasnya sebagai kurator dalam kepailitan dan 

pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dengan 

bertanggung jawab berlandaskan dengan prinsip-prinsip pengetahuan 

sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, standar 

profesi serta selalu berupaya untuk meningkatkan keahliannya juga 

saling menghormati/menghargai rekan sesame anggota dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, solidaritas dan kesetaraan. 

5) Prinsip Kepentingan Masyarakat Umum, yaitu sebagai professional, 

anggota dituntut bertanggung jawab untuk memelihara kepercayaan 

masyarakat/umum terhadap kehormatan profesi. 

6) Prinsip Integritas, yaitu sikap jujur sebagai kurator dalam kepailitan 

dan pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang 

berpedoman pada kebenaran serta keharusan untuk menaati 

peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan standar profesi. 

7) Prinsip Objektivitas, yaitu sikap adil, tidak memihak, tidak 

berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh 

orang/pihak lain dalam menjalankan tugas sebagai kurator dalam 

kepailitan dan sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban 

pembayaran utang. 
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8) Prinsip Standar Profesi, yaitu setiap anggota harus berlandaskan 

ketentuan yang berlaku pada standar profesi asosiasi kurator dan 

pengurus Indonesia. 

9) Prinsip Anggaran Dasar, yaitu tanggung jawab anggota asosiasi kepada 

asosiasi harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar asosiasi. 

C. Lelang dalam UU 

1. Pengertian Lelang  

Lelang menururt sejarahnya berasal dari Bahasa latin yaitu, 

auction yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Lelang atau 

Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang 

dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang 

ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.22 Selain 

itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang 

yang dibawa oleh belanda menyebutkan bahwa, “Penjualan umum 

(lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum 

dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan 

harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang 

atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, 

atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar 

harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga 

dalam sampul tertutup”. 

 
22 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 239 
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Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang dijelaskan bahwa, “Lelang adalah penjualan barang yang 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”  

2. Dasar Hukum Lelang 

 Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:  

a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad 

nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai 

berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur 

prinsip-prinsip pokok tentang lelang.  

b. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad 

nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan 

yang melaksanakan Vendu Reglement. 

c. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 

 

 

 

 



41 
 

 
 

3. Jenis-Jenis Lelang 

 Jenis-jenis lelang yang ada menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang Pasal 1 ayat 4, 5 dan 6 , yaitu :23 

a. Lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 

pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau 

melaksanakan ketetentuan peraturan perundang-undangan, seperti lelang 

eksekusi panitia urusan piutang negara, lelang eksekusi pengadilan, lelang 

eksekusi harta pailit, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi 

fidusia dan lelang eksekusi gadai 

b. Lelang noneksekusi wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual 

secara lelang. 

c. Lelang noneksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, 

perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 

4. Asas-Asas Lelang 

  Menurut FX Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri 

Listiani dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang adanya 

beberapa asas lelang, yaitu : 

a. Asas keterbukaan menghendaki agar selurus lapisan masyarakat 

mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang 

 
23 Peraturan Meteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 
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sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-

undang. 

b. Asas keadilan bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat 

memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang 

berkepentingan 

c. Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan 

menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. 

d. Asas efesiensi menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan 

dengan biaya yang relatif murah. 

e. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang dilaksanakan oleh pejabat 

lelang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang 

berkepentingan. 

D. Teori Kepastian Hukum 

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan 

pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas 

serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada 

multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan 

konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, 

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya 

peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang 

individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh 
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dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum 

untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan 

adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa 

yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara 

terhadap seorang individu.24 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum 

yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, 

maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk 

menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav 

Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu 

tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan25, bahwa 

dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar 

yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu 

sendiri, yaitu sebagai berikut : 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif 

ialah perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan. 

 
24 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum, diakses pada Sabtu, 26 

Agustus 2023 Pukul 18.35 WITA 
25 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum
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3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara 

yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal 

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah berubah. 

Teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan 

bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang 

sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan 

dipatuhi.26 Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 

pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara 

Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 O.Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media, 

halaman 33- 34. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis lPenelitian 

Jenis penelitian lyang ldigunakan ldalam penelitian ini adalah  

lpenelitian hukum empiris, lyaitu penelitian dengan adanya data-data 

fakta secara langsung dari  lapangan sebagai sumber data utama, 

seperti hasil wawancara yang berfungsi untuk melihat hukum dalam 

artian yang nyata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris, karena untuk melihat secara langsung bagaimana proses 

pengurusan harta pailit oleh kurator. 

2. Lokasi lPenelitian l 

Berdasarkan lpenelitian lini, lpenelitian lini lberlokasi lpada :  

a. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang beralamat di Jl. R.A 

Kartini No. 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan 90174. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan karena Pengadilan 

Negeri Makassar Kelas IA Khusus terdapat Pengadilan Niaga yang 

merupakan tempat penyelesaian perkara mengenai kepailitan dan 

menjadi salah satu dari lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia 

sehingga penulis dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai 

penyelesaian topik masalah yang diteliti. 

b. Kantor Pengacara Ade Dermawan Basri & Partners yang beralamat di Jl. 

Perintis Kemerdekaan Kemerdekaan No. 791, Tamalanrea, Kec. 
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Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245. Penulis memilih 

lokasi ini dengan alasan karena lokasi tersebut pernah menangani perkara 

kepailitan sesuai penelitian yang dilakukan penulis sehingga 

mempermudah penulis untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 

mengenai penyelesaian topik masalah yang diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, 

produk yang merupakan beschikking/decree, yaitu suatu keputusan yang 

diterbitkan oleh pejabat administasi yang bersifat konkret dan khusus, 

misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan 

keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan 

perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan 

UU Kepailitan. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data dimana data yang 

diperoleh merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dengan mengambil langsung informasi dari sumber objek yang 

diinginkan dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang 

telah ditentukan, yaitu hakim, panitera, pengacara dan kurator. 



47 
 

 
 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tidak langsung melalui dokumen atau sumber-

sumber lainnya. Informasi data yang dikumpulkan melalui 

kepustakaan seperti buku, undang-undang, jurnal hukum maupun 

berasal dari website. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Analisis 

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan 

cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.  

2. Studi Wawancara  

Wawancara (interview) adalah proses tanya jawab dengan 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang dilakukan antara seorang 

peneliti dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa instrument penelitian 

adalah alat ketika peneliti menggunakan metode. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan, yaitu : 
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1. Peneliti 

L Pada penelitian lini, peneliti sendiri yang menjadi instrument 

atau alat dalam penelitian.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman lwawancara lmenjadi salah satu alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa beberapa daftar pertanyaan yang 

dibuat secara sistematis untuk memperoleh sebuah data atau informasi 

dari informan atau narasumber seputar rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

3. Alat lTulis Menulis 

Alat ltulis menulis yang digunakan, yaitu buku catatan kecil dan 

pulpen untuk lmencatat ldan lmenulis lsemua ljawaban yang menjadi 

informasi penting dari linforman lberdasarkan ljawaban latas 

lpertayaan lyang ltelah ldiberikan sebagai dasar untuk pengolahan data 

selanjutnya. l 

4. Alat lRekam/Handpone l 

Adapun yang menjadi alat rekam yaitu, handphone 

yanglberfungsi luntuk lmerekam lhasil lwawancara ldan ldokemntasi 

ljangan lsampai lada lbeberapa ltopik lyang lterlewat lyang ldi 

lsampaikan lresponden. 

F. Metode lAnalisis lData 

Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu, analisis 

preskriptif. Analisis preskriptif menggabungkan data dari analisis 
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deskriptif dan prediktif untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang 

harus dilakukan berdasarkan situasi yang ditemukan. Analisis preskriptif 

yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apa yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam bidang 

hukum.1 Pada penelitian ini masalah yang dikaji lmengenai proses 

pergantian kurator dan tanggung jawab kurator pengganti dalam proses 

pemberesan harta pailit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tri Suhendra Arbani, Abd. Rais Asmar, Nurfaika Ishak, Jurnal Hukum, Vol 1, Tahun 

2022hlm.30. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 

a. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 

Pengadilan Negeri Makassar beralaamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 

18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 

8' 90,7" LS. 

Adapun batas-batasnya sebagai berikut : 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; 

4) Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 

dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, 

yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur 

(sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan 

Ammanagappa) (Asmunandar,2008). Pada era pasca kemerdekaan nama 

kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun 

yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. 

Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a 

Khusus Makassar. Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni 
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Raad van Justitia, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan 

orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara 

bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang 

Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan. 

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 

Visi : 

“Pembentukan Pengadilan Khusus Kelas IA Makassar oleh Mahkamah 

Agung.” 

Misi : 

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. 

2) Membantu mereka yang mencari keadilan dengan pendampingan 

hukum yang adil dan tidak memihak. 

3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA 

Khusus. 

4) Meningkatkan transparansi dan integritas Pengadilan Negari Makassar 

IA Khusus. 

2. Yuridiksi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 

a. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus: 

Makassar terletak di dekat ujung barat daya Sulawesi Selatan.   

Koordinat lokasinya adalah sebagai berikut:   Kisaran lintang selatan dari 

5° 30'18" hingga 5° 14'49", sedangkan kisaran bujur timur dari 119° 18' 

27,97" hingga 119° 32'31,03".   Kota ini terletak di ketinggian mulai dari 

nol hingga dua puluh lima meter di atas permukaan laut.   Suhu udara 
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bervariasi antara 20°C dan 32°C.   Kota ini memiliki luas wilayah 175,77 

kilometer persegi dan memiliki panjang 32 mil.   Kota ini terdiri dari 143 

desa dan 14 kecamatan.  

Kota Makassar yang terletak di wilayah Sulawesi, secara strategis 

berada di pertemuan jalur lintas selatan dan utara.   Wilayah metropolitan 

ini berfungsi sebagai pusat transportasi utama yang menghubungkan 

wilayah timur dan barat Indonesia.   Makassar terletak di garis lintang 5,8 

derajat Lintang Selatan dan bujur 119 derajat Bujur Timur.   Ketinggiannya 

antara satu hingga dua puluh lima meter di atas permukaan laut.   Makassar 

terletak di garis pantai yang berbatu dengan kemiringan ke arah barat 

berkisar antara 0 hingga 5 derajat.   Kota ini terletak di antara dua muara 

sungai.   Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang mengalir ke arah yang 

berbeda dari pusat kota.   Luas wilayah Kota Makassar sekitar 175,77 

kilometer persegi, termasuk sebelas pulau yang terletak di Selat Makassar.   

Luas wilayah keseluruhan, termasuk daratan dan lautan, sekitar 100 

kilometer.  

Kota Makassar terdiri dari 143 kelurahan, dimana 15 di antaranya 

adalah kecamatan.   Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, 

Tamalanrea, dan Biringkanaya adalah tujuh kecamatan yang membentuk 

Pesisir.   Kecamatan Mamajang, Manggal, Mariso, Panakkukang, dan 

Rappocini, serta Tamalate dan Tamalanrea, merupakan bagian tengah kota 

Makassar. 
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b. Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Makassar: 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memiliki yurisdiksi 

atas seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Surat Keputusan KMA No. 22/KMA/SK/II/20111. 

c. Wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial (P.H.I.) Makassar: 

Pengadilan PHI Makassar memiliki kewenangan di wilayah 

Sulawesi Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004 2. 

d. Wilayah Hukum Pengadilan Niaga Makassar: 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, 

Pengadilan Niaga Makassar mempunyai wilayah hukum sebagai berikut:   

Wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah Menurut KEPPRES NOMOR: 

97 TAHUN 1999, Pengadilan Niaga Makassar berwenang atas wilayah 

Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yang meliputi Maluku, Irian Jaya, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara3. 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.2 Wilayah yuridiksi pengadilan negeri makassar kelas ia khusus 

 
1 K Kma No 22/ Kma/ Sk/ Ii/ 2011 Untuk Pengadilan Tipikor Makassar 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Untuk Pengadilan Phi 

Makassar 
3 Kepres Nomor : 97 Tahun 1999 
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3. Kantor Pengacara Ade Darmawan Basri & Partners 

Kantor Pengacara Ade Darmawan Basri & Partners yang 

beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 791, Tamalanrea, Kec. 

Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245. Kantor 

Pengacara Ade Darmawan Basri & Partners didirikan pada tanggal 1 

Oktober 2019 dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang terdiri dari 

Ade Darmawan Basri sebagai saksi 1dan Tri Suhendra Arbani sebagai 

saksi 2. Sejak didirikan Kantor Pengacara Ade Darmawan Basri & 

Partners telah menangani sebanyak 50 kasus. 

B. Proses Pergantian Kurator dalam Kasus Debitor Pailit 

1. Administrasi dalam Pergantian Kurator 

Adapun yang dapat menjadi kurator pengganti adalah kurator yang 

permohonan pendaftarannya telah diajukan kepada direktur jendral 

hukum dan perundang-undangan departemen kehakiman dan hak 

asasi manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan 

telah dilampirkan dengan :4 

a. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau 

keterangan domisili bagi persekutuan perdata. 

b. Fotokopi NPWP. 

c. Fotokopi tanda lulus ujian kurator. 

d. Fotokopi surat tanda keanggotaan AKPI. 

 
4 Panitera, Hasil Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11.20 WITA 
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e. Surat pernyataan, bahwa : 

1) Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan. 

2) Tidak pernah dinyatakan pailit. 

3) Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak 

pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga tahun. 

4) Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan 

bersalah karena menyebabkan suatu persamaan dinyatakan pailit. 

2. Proses Pergantian Kurator 

Hukum kepailitan dibuat hanya sebagai sarana untuk 

menyelesaikan pembayaran utang seorang atau badan hukum yang 

memiliki beberapa kreditor dengan cara menghimpun seluruh utang 

debitor yang ada (debt collection) guna melunasi seluruh utang-

utangnya. Hadi Subhan menyebutnya sebagai debt collection, yang 

didasari prinsip pembalasan dari kreditor terhadap debitor yang tidak 

membayar utangnya.5 Berdasarkan prinsip debt collection, seluruh 

harta debitor dikumpulkan dan dijual untuk membayar seluruh 

kreditor yang telah bergabung. Tata cara pembayaran secara kolektif 

ini, menurut Hadi Subhan dilakukan berdasarkan prinsip debt pooling 

yang merupakan prinsip universal dari hukum kepailitan yang 

mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para 

 
5 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2008, hlm.38 dan 41 
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kreditornya berdasarkan prinsip pembagian pari pasu prorata parte 

dan berdasarkan jenis kreditornya.  

Kepailitan dinyatakan berakhir dengan tercapainya 

kesepakatan damai yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. 

Berakhirnya kepailitan berdasarkan kesepakatan damai bermakna 

bahwa para kreditor mendapatkan pembayaran sesuai isi kesepakatan 

damai.6 Kepailitan yang berakhir dengan kesepakatan damai masih 

berpotensi untuk dibuka kembali suatu saat nanti jika terbukti debitor 

tidak memenuhi isi kesepakatan berdamai7. Apabila kepailitan yang 

demikian kembali dibuka, hal tersebut mengakibatkan debitor kembali 

berada di bawah pengampuan kurator.8 Berdasarkan ketentuan Pasal 

175 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan yang dibuka kembali secara 

otomatis menempatkan harta debitor berada dalam keadaan insolven. 

Keadaan insolven atau tidak mampu membayar mengidentifikasi 

bahwa debitor sudah tidak mampu untuk mengurus harta dan 

bisnisnya.9 Hal ini bermakna bahwa debitor tidak lagi diberi 

kesempatan kedua untuk mengajukan skema perdamaian dan kurator 

harus segera melikuidasi harta pailit. 

 
6 Pasal 166 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 
7 Ginting, Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 59 
8 Pasal 172 UU Kepailitan dan PKPU 
9 Ginting, Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 63 
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Keadaan debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan 

hakim mengakibatkan debitor dianggap tidak mampu mengurus 

hartanyanya sendiri, karena demi hukum telah kehilangan haknya 

untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta 

pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan 

Pasal 26 UU Kepailitan dan PKPU telah dijelaskan bahwa tuntutan 

mengenai hak atas kewajiban yang menyangkut harta pailit harus 

ditujukan oleh atau terhadap kurator. Debitor pailit dalam 

pengampuan kurator tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak 

atas harta benda debitor pailit kepada kurator. Kurator tidak berhak 

untuk memiliki harta pailit, namun kurator hanya bertugas mengurusi 

dan membereskan harta pailit. Secara sederhana, dapat dipahami 

bahwa kurator dapat dianggap sebagai perantara yang mempunyai 

kewenangan dalam hal melakukan pengurusan dan pemberesan harta 

pailit yang telah diatur menurut UU. 

Pengangkatan kurator dilakukan berdasarkan usulan dari 

debitor atau kreditor pailit yang diputuskan oleh pengadilan niaga. 

Kurator yang ditunjuk harus independen dan tidak memiliki benturan 

kepentingan, sehingga sebelum penunjukan, kurator yang diusulkan 

wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia 

memiliki keahlian yang diperlukan, memiliki sumber daya dan 

kapasitas  yang cukup untuk melaksanakan menunjukan secara efektif, 

efesien dan professional, serta kurator harus memeriksa bahwa tidak 
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adanya benturan kepentingan.10 Namun, tidak jarang terjadi bahwa 

dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang 

kurator dapat diganti dengan berbagai macam alasan, salah satunya 

karena pengajuan pengunduran diri oleh kurator itu sendiri sehingga 

kurator dinilai tidak professional dalam menjalankan tugasnya dan 

dianggap telah melanggar kode etik kurator pada pasal 5 tentang 

prinsip professional, sehingga kurator harus segera digantikan untuk 

membereskan harta pailit sebelumnya.  

Tidak ada larangan mengenai pergantian kurator di dalam UU 

Kepailitan dan PKPU. Pergantian kurator dapat dilakukan kapan saja 

selama proses pemberesan harta pailit masih berlangsung. Proses 

pergantian kurator ini telah diatur dalam Pasal 71 UU Kepailitan dan 

PKPU, dimana dijelaskan bahwa pengadilan setiap waktu dapat 

mengabulkan usul pergantian kurator atas permohonan kurator 

sendiri, permohonan kurator lain (jika ada), usul hakim pengawas atau 

permintaan debitor pailit.11 Penggantian kurator dapat dilakukan 

setiap waktu selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit 

masih berlangsung dengan mengingat bahwa hanya majelis hakim 

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian kurator 

berdasarkan usulan yang diajukan.  

 
10 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
11 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
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Dalam hal kurator mengajukan permohonan pengunduran diri, 

maka proses pergantian kurator dilakukan ketika permohonan 

pengunduran diri tersebut telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan 

putusan bahwa kurator lama telah diberhentikan, kemudian barulah 

permohonan pergantian kurator dapat dilakukan. Permohonan 

pergantian kurator dapat diajukan oleh kreditor melalui kuasa 

hukumnya, dengan cara bersurat ke pengadilan niaga dalam hal ini 

yang di pengadilan negeri makassar yang ditujukan kepada hakim 

pengawas perkara sesuai dengan nomor perkara pailit yang 

dimaksudkan untuk melakukan pergantian kurator dengan 

menuliskan nama kurator penggantinya.12. Permohonan untuk 

mengganti kurator tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga 

yang kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga 

memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan. Setelah 

majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan 

pergantian kurator dan mengangkat kurator baru sebagai kurator 

pengganti sebelumnya, maka kurator pengganti harus melakukan 

pendaftaran terlebih dahulu.  

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas, maka 

adapun hasil analisis penulis yaitu, bahwa pergantian kurator bukanlah 

menjadi sebuah masalah besar dalam proses berlangsungnya 

 
12 Advokat, Hasil Wawancara, pada tanggal 2 November 2023 pukul 13.15 WITA 
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pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut telah diberikan 

kepastian hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 71 

UU Kepailitan dan PKPU. Proses pergantian kurator yang menjadi hal 

yang paling krusial yaitu, dengan cara bersurat ke pengadilan niaga 

dalam hal ini yang di pengadilan negeri makassar yang ditujukan 

kepada hakim pengawas perkara sesuai dengan nomor perkara pailit 

yang dimaksudkan untuk melakukan pergantian kurator dengan 

menuliskan nama kurator penggantinya. Proses pergantian kurator 

tersebut tentunya tidak lepas dari peran penting hakim pengawas, yang 

dimana harus selalu mengawasi selama proses pengurusan dan 

pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, karena tugas-

tugas yang dilakukan oleh kurator harus mendapat izin dari hakim 

pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 37 tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 

C. Tanggung Jawab Kurator Pengganti dalam Pengurusan Harta Pailit 

1. Tanggung Jawab Kurator Sebelumnya 

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, 

melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta 

pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram 

debitor pailit, mengalihkkan harta pailit, melakukan penyimpanan 

harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara 

yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses 

pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian 
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utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor 

berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan 

piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan 

pada kurator.13  Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 

143 UU Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor 

untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim 

Pengawas.14 Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas 

creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas 

hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka 

masing-masing (pari passu pro rata parte).15  

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator 

melakukan pemberesan harta pailit (insolvency). Pasal 178 Ayat (1) UU 

Kepailitan menyatakan bahwa insolvency adalah keadaan tidak 

mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta 

pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang 

yang wajib dibayar. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan 

insolvency, maka:  

a. Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah 

dicocokkan (Pasal 188 UU Kepailitan);  

 
13 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press: Malang, hlm. 162. 
14 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1, GramediaPustaka 

Utama: Jakarta, 2004, hlm. 89. 
15 Aria Sujudi, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia: 

Jakarta, 2004, hlm. 122 
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b. Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. 

Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas 

(Pasal 189 Ayat (1) UU Kepailitan);  

c. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.  

d. Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU 

Kepailitan) :  

1) Jumlah uang  yang diterima dan yang dikeluarkan;  

2) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;  

3) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap 

tagihantagihan itu.  

e. Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh 

Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU Kepailitan);  

f. Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak 

istimewanya dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh 

mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap 

mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada 

mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU Kepailitan);  

g. Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya 

mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) UU 

Kepailitan);  

h. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-

presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU Kepailitan);  



63 
 

 
 

i. Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta 

pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor 

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU 

Kepailitan) 

Hal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang kurator sebagai benuk tanggung jawabnya 

dalam melakukan pengurusan harta pailit. Namun, ada kalanya kurator 

tersebut diganti dan menyebabkan pengurusan harta pailit terhenti 

sehingga, kurator sebelumnya tidak lagi bertanggung jawab dalam 

pengurusan harta pailit. Pada akhirnya, kurator sebelumnya tidak 

bertanggung jawab secara penuh hingga akhir dari proses pengurusan 

harta pailit dan harus segera melakukan pengangkatan kurator baru 

sebagai pengganti untuk melanjutkan tanggung jawab yang telah 

dilakukan oleh kurator sebelumnya. 

2. Tanggung Jawab Kurator Pengganti 

Pada pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah dijelaskan 

bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor 

Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di 

bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.”16 Selain itu, ditegaskan kembali pada Pasal 69 ayat 

 
16 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1)  



64 
 

 
 

(1) bahwa, “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau 

pemberesan harta pailit.” Pasal tersebut yang menjadi fundamental dari 

tanggung jawab seorang kurator, yaitu untuk melakukan pengurusan 

dan pemberesan harta pailit. Kurator memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya 

putusan hakim mengenai pernyataan pailit.17 Sejak dinyatakan pailit, 

seluruh harta berada di bawah sita umum dan beralih status menjadi 

harta pailit dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan harta pilit 

dibekukan atau berada dalam keadaan stay untuk sementara waktu di 

bawah pengawasan dan pengurusan kurator.18 

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan 

permohonan pernyataan pailit. Kurator yang telah diangkat oleh 

Pengadilan Niaga sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu melakukan 

pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, dalam menjalankan 

tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dengan jelas 

dan ketat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan 

dengan fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera dalam hal administrasi 

bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah sebagai 

berikut : 19 

 
17 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
18 Ginting, Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 266 
19 Panitera, Hasil Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11.20 WITA 
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a. Menginventarisasi harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian 

menentukan mana yang masuk harta pailit, dan mana yang bukan;  

b. Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan 

jumlah hutang debitor atau piutang kreditor beserta nama dan tempat 

tinggalnya;  

c. Mengadakan verifikasi utang piutang kreditor dari debitor pailit dalam 

rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;  

d. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan 

peundangundangan yang berlaku (tingkatan para kreditor). Kurator 

sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan 

selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang-Undang 

Kepailitan.  

Adapun pihak yang dapat menjadi kurator sebagaimana diatur 

dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 adalah :  

a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian 

khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan 

harta pailit.  

b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang hukum dan peraturan perundangundangan. 

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar bagaimana 

menyelamatkan Harta Pailit yang berhasil dikumpulkan untuk 

kemudian dibagikan kepada para kreditor, tapi sebisa mungkin dapat 

meningkatkan nilai Harta Pailit tersebut. Kurator dituntut untuk 
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memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan 

serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika.20 Sebagai 

langkah awal dalam mempertanggungjawabkan proses pengurusan 

dan pemberesan harta pailit dan agar kurator tidak melakukan 

tindakan yang sewenang-wenang, maka kurator harus memperhatikan 

beberapa hal berikut :21 

a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut. 

b. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu 

persetujuan ataupun izin keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu. 

c. Apakah terhadap tindakan tersebut melakukan prosedur tertentu. 

d. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan 

sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. 

e. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut. 

Dalam putusan pernyataan pailit, selain diharuskannya 

pengangkatan kurator, seorang Hakim Pengawas juga harus langsung 

ditunjuk dari hakim Pengadilan untuk bersama-sama melakukan 

proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.22 Kurator sendiri pada 

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan dalam 

kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan 

kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang 

 
20 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
21 Kurator, Hasil Wawancra, pada tanggal 6 November 2023 pukul 09.11 WITA 
22 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
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menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Kedudukan kurator yang berperan 

penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan 

pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan 

tugas bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 69 ayat (1) UU 

Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki tanggung jawab dalam 

pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pada tahapan pengurusan 

harta pailit ini dilakukan setelah adanya pernyataan pailit oleh hakim 

yang dimana kurator harus bertanggung jawab pada dua tindakan 

penting berikut ini : 

a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya 

mengenai verifikasi dari kewajiban Debitor pailit, perlu ketelitian dari 

Kurator. Debitor pailit dan Kreditor harus sama-sama didengar untuk 

dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara 

Debitor pailit dengan para Kreditornya. 

b. Mendata, melakukan penelitian aset Debitor pailit termasuk tagihan-

tagihan yang dimiliki Debitor pailit sehingga dapat ditentukan langskah-

langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menguangkan tagihan-

tagihan dimaksud. 

Adapun secara rinci mengenai tugas kurator dalam tahap 

pengurusan harta pailit menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU antara lain, yaitu : 
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1) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan 

pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas 

tugasnya. 

2) Dalam waktu 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, 

Kurator harus mengu-mumkan dalam Berita Negara RI serta sekurang-

kurangnya dua Surat Kabar Harian yang ditetapkan oleh Hakim 

Pengawas. 

3) Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan Para Kreditor. 

4) Kurator bertugas melakukan pencatatan / inventarisasi harta pailit 

5) Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik Debitor pailit. 

6) Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan. 

7) Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum 

yang telah dilakukan oleh Debitor pailit. 

8) Kurator bertugas melakukan pencocokan utang. 

9) Kurator bertugas melakukan perdamaian. 

10) Kurator bertugas melanjutkan usaha Debitor pailit. 

Selanjutnya, pada tahapan pemberesan harta pailit yang 

merupakan tahapan terakhir pada proses kepailitan, kurator menentukan 

cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik 

pada waktu pemberesan serta melakukan penjualan di muka umum 
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dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melakukan penjualan harta 

debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal-hal berikut ini :23 

1) Harus menjual untuk harga paling tinggi. 

2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan 

harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan 

meningkat di kemudian hari. 

3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta Debitor 

pailit.  

Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, 

kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan 

kewenangan sebagai berikut : 

1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika 

memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175 ). 

2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu 

memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor. (Pasal 184). 

3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang 

tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan. (Pasal 185). 

4) Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan 

harta pailit, dengan memberikan upah. (Pasal 186). 

Setelah pemberesan dilakukan oleh kurator, maka terhadap setiap 

pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator harus menyusun suatu 

 
23 Kurator, Hasil Wawancra, pada tanggal 6 November 2023 pukul 09.11 WITA 
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daftar pembagian yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas yang di 

dalamnya memuat rincian mengenai : 

1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator). 

2) Nama-nama para Kreditor. 

3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang. 

4) Bagian atau persentase yang harus diterima Kreditor untuk setiap 

piutang tersebut. 

Selanjutnya, dalam melakukan pembagian harta pailit, kurator 

memiliki tugas dan kewenangan berikut : 

1) Menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang 

penerimaan dan pengeluaran, nama-nama Kreditor dan jumlah piutang 

yang telah dicocokkan atas persetujuan Hakim Pengawas. 

2) Meletakan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas 

di kantor Kurator agar dapat dilihat oleh para Kreditor. 

3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu Kurator 

harus mengumumkan di surat kabar. 

4) Menerima penetapan Hakim Pengawas, perihal hari untuk memeriksa 

perlawanan terhadap daftar pembagian di kantor Kurator. 

5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian 

dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya 

jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya 

putusan atas perlawanan. 
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7) Bahwa setelah dibayarkannya jumlah penuh piutang kepada Kreditor 

yang telah dicocokkan piutangnya dan daftar pembagian telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berakhirlah kepailitan. 

Dalam melakukan tugasnya, kurator tidak hanya bertanggung 

jawab dengan sebatas pembagian harta pailit telah dilakukan, tetapi 

kurator harus memberikan laporan pertanggung jawabannya tentang 

pengurursan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan kepada 

hakim pengawas.24 Adapun isi dari laporan tersebut yaitu : 

1) Hasil uraian/catatan penguraian harta pailit yang memuat seluruh 

rekening bank dan rekening korannya; surat berharga atas bawa dan 

atas nama, dan logam/batu mulia; benda tidak bergerak milik Debitor 

pailit; benda bergerak; dan harta kekayaan lain dari Debitor. 

2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima 

beserta analisis singat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut. 

3) Analisis kelangsungan usaha Debitor. 

4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian penerimaan-

penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa 

Kurator, nama-nama para Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-

tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap 

piutang tersebut. 

 
24 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
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5) Daftar uraian dan bantahan/ perlawanan atas daftar pembagian 

tersebut. 

6) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah 

dilakukan Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup. 

Dari penjelasan di atas, sesuai UU Nomor 37 Tahnu 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU tanggung jawab kurator yang paling krusial, yaitu : 

1) Mengambil alih hak Debitor pailit dan mengatur dan/atau melikuidasi 

Debitor pailit dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). 

2) Melakukan pengawasan terhadap budel pailit dengan segala cara yang 

dianggap perlu dan segera mengambil alih atas seluruh dokumen-

dokumen, uang, perhiasan, saham, dan surat berharga lainnya (Pasal 

98). 

3) Melakukan pengawasan terhadap budel pailit dengan segala cara yang 

dianggap perlu dan segera mengambil alih atas seluruh dokumen-

dokumen, uang, perhiasan, saham, dan surat berharga lainnya (Pasal 

98) dengan persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 99 ayat (1)). 

4) Segera melaksanakan inventarisasi atas seluruh budel pailit (Pasal 100 

ayat (1)). 

5) Dengan persetujuan, dapat melanjutkan usaha Debitor pailit (Pasal 104 

ayat (1)). 
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6) Bertindak untuk dan atas nama Debitor pailit dalam menangani 

perkara-perkara yang melibatkan Debitor pailit, baik dari kreditur, 

ataupun dari Debitor dan Debitor pailit (Pasal 27& pasal 28). 

7) Mempunyai hak (dengan persetujuan Hakim Pengawas) untuk 

mendapatkan pinjaman, dalam rangka meningkatkan harta pailit 

(Pasal 69 ayat (3)). 

8)  Melaporkan kondisi Debitor dan budel pailit dan pelaksanaan tugas 

dan kewajibannya sebagai kurator setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat 

(1)). 

Kurator merupakan pihak yang paling penting dalam 

mempertanggungjawabkan pengurusan dan pemberesan harta pailit, 

maka dengan segala upaya dan patut kurator harus mengusahakan 

keselamatan harta pailit  dengan sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai 

harta pailit itu. Namun, dalam beberapa perkara kepailitan, seorang 

kurator mengajukan surat permohonan pengunduran diri pada saat proses 

pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut masih berlangsung, 

sehingga dapat menyebabkan proses pengurusan dan pemberesan harta 

pailit tertunda lebih lama lagi. Adanya permohonan pengunduran diri dari 

seorang kurator, maka kurator harus segera diganti untuk melakukan 

proses pengurusan dan pemberesan harta yang masih berlangsung. 

Permohonan untuk mengganti kurator tersebut harus diajukan kepada 

Pengadilan Niaga yang kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan 

Niaga memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan.  
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Waktu dalam menyelesaikan proses pengurusan dan pemberesan 

harta pailit tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sehingga, 

pergantian kurator dapat dilakukan kapan saja pada saat proses 

pengurusan dan pemberesan harta pailit masih berlangsung.25 Proses 

pergantian kurator ini telah diatur dalam Pasal 71 UU Kepailitan dan PKPU, 

dimana dijelaskan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan 

usul pergantian kurator atas permohonan kurator sendiri, permohonan 

kurator lain (jika ada), usul hakim pengawas atau permintaan debitor 

pailit.  

Adanya pergantian kurator, maka seluruh kewenangan dan 

tanggung jawab kurator sebelumnya beralih kepada kurator pengganti 

untuk melanjutkan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang 

telah ia lakukan. Kewenangan yang dimiliki kurator pengganti sama 

dengan kurator lama (sebelumnya), tidak ada pembatasan di dalamnya 

sebab status yang dimiliki sebagai kurator pengganti.26 Tanggung jawab 

kurator pengganti dimulai sejak setelah dikabulkannya permohonan 

pergantian kurator oleh majelis hakim, kemudian surat permohonan 

pergantian kurator itu diserahkan kepada kurator pengganti yang telah 

tertuliskan namanya di dalam surat untuk mengambil alih pengurusan dan 

pemberesan harta pailit sebelumnya disertai dengan adanya legalitas izin 

 
25 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
26 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hasil Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2023 pukul 10.00 WITA 
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menjadi kurator. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses 

pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator pengganti meminta 

semua daftar tagihan hutang dari semua kreditur dan membuat daftar nilai 

harga appraisal, kemudian dibuat agenda di pengadilan untuk sumpah 

penetapan appraisal dokumen asset seperti, sertifikat hak milik (SHM) dan 

dan perjanjian hutang yang ada dan perlu diberikan semua copy-an untuk 

sementara ke kurator untuk dimohonkan pelelangan ke balai lelang alias 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan 

pengurusan dan pemberesan harta pailit.27  

Permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan masalah 

utang-piutang. Adapun utang-piutang dari sudut pandang agama yaitu, 

utang-piutang itu dibolehkan dan merupakan sunnah karena memberikan 

piutang dapat meringankan beban orang lain ketika dalam keadaan yang 

sulit. Selanjutnya, menagih utang. Dalam beberapa literatur hadis menagih 

utang itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan namun caranya harus 

dilakukan dengan cara yang baik. Menagih utang itu termasuk 

menyelamatkan orang dari siksaan atau paling tdk menyelesaikan perkara 

di dunia sebelum nnti di akhirat jadi alangkah baiknya utang itu harus 

terselesaikan bahkan diharuskan untuk diingatkan kalau ada yang lupa. 

Namun ada juga akhlak yang terpuji yaitu melonggarkan waktu saat tiba 

 
27 Kurator, Hasil Wawancara, pada tanggal 6 November pukul 09.11 WITA 
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bayar utang kalau seseorang tidak mampu bahkan mensedekahkan utang 

itu lebih baik kata Allah dalam Al-Qur'an. 

Membayar utang, berarti kita harus menepati janji sebagaimana 

dalam Q.S. Al Isra Ayat 34 tentang kewajiban untuk menepati janji Allah 

swt berfirman : 

َ تّٰىَي بْلغُ  َا حْس نَُح  ي  ت يَْه 
َب الا َا لَا َالْي ت يْم  ال  بوُْاَم  َت قْر  لَ  ََو  َا نا ا وْفوُْاَب الْع هْد ۖٗ َو  ٗۖ ا شُداه 

سْـُٔوْلًََ َم  ك ان   الْع هْدَ 

Terjemahan : 
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, 
karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”   

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas, maka adapun 

analisis penulis, yaitu tanggung jawab kurator pengganti sama dengan 

kurator lama (sebelumnya) tidak ada yang menjadi pembeda terkait tugas 

dan kewenangan yang dimiliki, hanya saja kurator pengganti memiliki 

tanggung jawab dengan cukup melanjutkan proses pengurusan dan 

pemberesan harta pailit yang telah dikerjakan oleh kurator sebelumnya 

sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang telah 

dijelaskan sebelumnya di atas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mempertimbangkan semua yang telah dibahas 

sebelumnya, adapun kesimpulan yang akan dicapai yaitu, sebagai berikut: 

1. Proses pergantian kurator yaitu, dengan cara bersurat ke pengadilan 

niaga dalam hal ini di pengadilan negeri makassar yang ditujukan 

kepada hakim pengawas perkara sesuai dengan nomor perkara pailit 

yang dimaksudkan untuk melakukan pergantian kurator dengan 

menuliskan nama kurator penggantinya. 

2. Tanggung jawab kurator pengganti yaitu, melanjutkan proses 

pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh 

kurator sebelumnya, sebab tugas dan kewenangan kurator pengganti 

sama dengan kurator sebelumnya dan tidak ada pembatasan 

kewenangan padanya sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan PKPU.  

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian yang dapat diberikan oleh penulis 

dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Memberikan pengaturan tambahan dalam proses pengurusan dan 

pemberesan harta pailit terkait batasan waktu penyelesaian proses 

pengurusan dan pemberesan harta pailit agar para pihak yang terkait 

segera mendapatkan kepastian hukumnya serta agar proses 



78 
 

 
 

pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak seolah-olah tertunda 

bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut juga bisa membuat kurator lebih 

bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. 

2. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, kurator harus profesional, 

memiliki integritas, menaati standar profesi dan etika, sehingga dapat 

memberikan perlindungan hukum kepada para krditor dalam 

memperoleh hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh undang-

undang. 
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