
 

  TINJAUAN HUKUM TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PERSEROAN 
TERBATAS DI INDONESIA 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

 Sarjana Hukum (S.H)  pada Jurusan Ilmu Hukum  

Fakultas Syariah dan Hukum  

UIN Alauddin Makassar  

 

Oleh :  

YASSER ARAFAT 

NIM : 10400120052 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  

2024



 

i 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Yasser Arafat 

NIM    : 10400120052 

Tempat/Tgl.Lahir  : Makassar, 09 Juni 2002 

 Jurusan/Prodi  : Ilmu Hukum 

Fakultas   : Syariah dan Hukum 

Alamat   : Residence Alauddin Mas 

Judul : “ Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kepailitan 

Perseroan Terbatas Di Indonesia ” 

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. 

Gowa,           2024 

Penyusun, 

 

 

YASSER ARAFAT 
NIM 10400120052



 

ii 
 

  



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. 

karena berkat rahmat-Nyalah kita masih bisa menghirup udara segar di atas 

bumi ini, sungguh mulia Allah SWT. Menciptakan alam dan segala isinya 

dengan bentuk yang sebaik-bainya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba 

yang patut kepadanya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah  diberikan. 

Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Rasulullah saw. yang telah 

membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang 

seperti sekarang ini. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SAW. Karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya yang telah memberi petunjuk serta kekuatan dan kesabaran 

kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP 

SYARAT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA” ini dapat disusun 

dan diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. 

 Melalui kesempatan kali ini, dengan segala cinta dan kasih, karya ini 

kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang penuh kesabaran  dan 



 

iv 
 

kebesaran hati atas segala yang telah dilakukan demi penulis yang telah 

mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta doa dan restu  

selalu mengiringi tiap langkah agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan 

ini.  

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

(S1) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak 

sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami penulis, namun dukungan dari 

semua orang sekitar membuat semangat dalam pengerjaan skripsi ini, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hukum. Ucapan 

terimakasih dan penghargaan sebesar- besarnya kepada Orang tua tercinta, 

Ayahanda Ikhsan Muis Putra S.KM., M.IP dan Ibunda Darmawaty Radjab S.Pd 

dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuh, dan doa 

yang tulus, serta kesabarannya. Demikian pula kami mengucapkan banyak 

terimakasih 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 



 

v 
 

Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makaassar beserta 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 

Ashar Sinilele, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Terima kasih atas 

kesabaran dan kesediaan beliau dalam meluangkan waktu untuk  

memberikan bimbingan dan arahan, di tengah kesibukan dan aktifitasnya 

bersedia meluangkan waktu, berupa tenaga serta pikiran untuk 

memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I saya yang 

memberikan kritik dan saran membangun untuk penulis. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum serta staf akademik dan pegawai 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Terima kasih atas 

ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan 

dari amal yang telah dilakukan. 

7. Kepada semua teman-teman saya dari kelas Ilmu Hukum B angkatan 2020 

yang telah membantu saya dalam memberikan dukungan serta bantuan 

yang sangat berarti. 

8. 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 
 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan 

yang berlipat ganda atas segala bantuanya yang tulus kepada penulis. Tidak 

nada yang sempurna di dalam hidup ini karena kesempurnaan hanya milik 

Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Yaa Rabbal Alamin. 

Gowa,               2024 

Penyusun, 

 

 

 

YASSER ARAFAT 
NIM 10400120052



 

i 
 

DAFTAR ISI 

 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN........................................................... iii 

ABSTRAK ..................................................................................................................... viii 

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

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

B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus ......................................................................... 9 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 11 

D. Tinjauan Pustaka ............................................................................................................. 11 

E. Metode penelitian ............................................................................................................ 13 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................................. 15 

BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN ................................................................. 17 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan ............................................................. 17 

B. Asas dan Tujuan Hukum Kepailitan ........................................................................ 22 

C. Tujuan dan Fungsi Kepailitan .................................................................................... 24 

BAB III TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS .......................................... 33 

A. Pengertian Perseroan Terbatas ................................................................................. 33 

B. Syarat Pendirian dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas ...................................... 35 

C. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas ................................................................................... 36 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................ 37 

A. Syarat Permohonan Pailit ............................................................................................ 37 

B. Urgensi Penerapan Incolvency Test Dalam Menentukan Standar 

Kepailitan Di Indonesia .......................................................................................................... 63 

BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 76 

A. Kesimpulan ......................................................................................................................... 76 

B. Saran ..................................................................................................................................... 78 

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



 

ii 
 

LAMPIRAN .................................................................................................................... 73 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 92 

 



 

iii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

  S a s ث 
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

  H a h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

  Ż al Ż ذ
Żet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra R Er ر

 Żai z Żet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  S ad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

  D ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

  T a t ط
te (dengan titik di 

bawah) 

  Ż a z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ` ain` ع
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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  Nun N ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

B. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ 

 Dammah U U ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan يَْ...

ya 
ai a dan u 

 Fathah dan وَْ...

wau 
au a dan u 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif .ىَ...sاَ..

atau ya 
a  a dan garis di atas 

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

 Dammah dan وُ...

wau 
u  u dan garis di atas 

 

D. Ta’ Marbutah 

      Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

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

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

     Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

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

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

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

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

G. Hamzah 
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Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

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

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

berupa alif. 

H. Penelitian Kata 

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

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

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

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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ABSTRAK 

Nama  : Yasser Arafat 

Nim  : 10400120052 

Judul  : Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kepailitan Perseroan 

Terbatas di Indonesia 

 

Penelitian ini membahas tentang “ Tinjauan Hukum Terhadap Syarat 

Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia” yang menyajikan dua rumusan 

masalah, yaitu : pertama, bagaimana syarat permohonan kepailitan perseroan 

terbatas di Indonesia ? Kedua apa yang menjadi urgensi penerapan insolvensy 

test dalam menentukan standar kepailitan di Indonesia ?  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian pustaka (library research) dengan kerangka penelitian 

normatif (hukum).  Penelitian ini menggunakan data penelitian sekunder yakni 

bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa 

literatur terkait yang kemudian akan di olah untuk memperoleh uraian dari 

hasil perumusan analisis penelitian hingga akhirnya ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang disebutkan bahwa syarat pailitnya debitor ialah memiliki 

lebih dari satu kreditor dan debitor tidak melunasi salah satu dari utangnya 

yang telah jatuh tempo. Pada dasarnya kepailitan harusnya menjadi jalan 

keluar terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Kepailitan 

seakan juga memberikan celah bagi para kreditor untuk mempailitkan debitor 

yang tidak membayar utangnya saat jatuh tempo tanpa melihat kondisi 

keuangan debitor terlebih dahulu. Kedua, Undang-undang kepailitan di 

Indonesia tidak mengatur regulasi insolvensy test. Tujuan insolvency test agar 

dapat mengetahui total aset debitor lebih besar atau lebih kecil dari nilai 

seluruh utang yang dimiliki oleh debitor tersebut.  

Impilkasi penelitian ini dapat dinarasikan bahwa Undang- Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan revisi 

terhadap peninjauan syarat kepailitan debitor dan penerapan insolvensy test 

dalam instrumen kepailitan di Indonesia. Undang-Undang Kepailitan 

hendaknya disesuaikan dengan perkembangan dunia dan perkembangan 

ekonomi di Indonesia, sehingga tercipta perlindungan hukum yang baik bagi 

debitor, kreditor dan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia perekonomian dan bisnis saat ini sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Maka tidak mengherankan jika tolak ukur 

kemajuan suatu negara adalah tingkat perekonomiannya. Perusahaan 

merupakan salah satu penggerak bisnis dan alat perekonomian. 

Kenyataannya, mendirikan dan mengembangkan suatu perusahaan 

membutuhkan modal yang besar. Dengan demikian, perusahaan biasanya 

melakukan transaksi utang dan piutang melalui suntikan modal dari 

beberapa lembaga keuangan atau entitas lain untuk mendukung 

kelangsungan usaha. Namun seiring berkembangnya perusahaan, tidak 

selalu berada pada puncak kemakmuran. Berbagai permasalahan muncul, 

salah satunya adalah masalah hutang dan kredit. Jika suatu perusahaan 

mempunyai hutang yang banyak namun pendapatan perusahaan lebih kecil 

dari hutangnya maka perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya 

dan dari sinilah muncul istilah kepailitan. 

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran terhadap ujtang-utang dari pada 

kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena 
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kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah 

mengalami kemunduran.1  

Kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur 

pailit, yang penata usahaannya dan likuidasinya dilakukan oleh kurator di 

bawah pengawasan hakim pengawas, dengan menggunakan hasil penjualan. 

. 

Faktanya, perkembangan perekonomian dunia telah mempengaruhi 

perkembangan hukum, khususnya hukum dagang yang merupakan mesin 

perekonomian. Pengaruh ini merupakan akibat globalisasi hukum, peraturan 

negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa, dan 

bidang ekonomi lainnya akan disesuaikan agar lebih mendekati peraturan 

negara-negara maju.2 

Untuk beradaptasi dengan perekonomian global, Indonesia telah 

merevisi seluruh undang-undang perekonomian. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa perubahan undang-undang perekonomian Indonesia juga 

dilakukan karena adanya tekanan dari lembaga-lembaga dunia seperti WTO, 

IMF, dan Bank Dunia. Bidang hukum yang mengalami perubahan atau 

perubahan antara lain hukum kepailitan. 

 
1  M.Hadi Subhan Hukum Kepailitan (Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan). 

Kencana.2008.Jakarta 
2 Rajgukkuk, Enan. Peran Hukum dalam Pembangunan di Era Globalisasi, Jumal 

Hukum Vol. II Nomor 6 Tahun 2017. hal. 3. 
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Undang-undang kepailitan di Indonesia merupakan warisan 

pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa 

kontinental. Dalam perkembangannya, hukum kepailitan banyak 

dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa 

Kontinental tidak diterapkan secara memadai oleh lembaga hukum 

kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan yang termasuk bagian dari hukum 

privat, mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum 

publik, khususnya hukum publik internasional. Hukum publik yang 

dimaksud adalah hukum perdagangan internasional. Arus ekonomi dan 

bisnis yang tidak lagi mengakui wilayah tersebut memfasilitasi perubahan 

undang-undang kebangkrutan negara tersebut. Perkembangan hukum 

publik internasional tidak lepas dari globalisasi dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pada tahun 1998, ketika Indonesia dilanda krisis keuangan dan 

banyak terjadi kebangkrutan besar-besaran, PERPU (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang) tahun 1998 Nomor 1 tentang Kepailitan 

diundangkan untuk menggantikan undang-undang Belanda. Undang-

Undang Kepailitan (UUK). Namun isi atau substansi Perpu sendiri tetap sama 

dengan aturan kepailitan sebelumnya. Selanjutnya Perpu memperkuat 

kedudukan hukumnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998. Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuklah instrumen hukum 

baru mengenai kepailitan yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 
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37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kepailitan dan Alternatif Kewajiban 

Pembayaran. 

Undang-undang kepailitan yang ada saat ini masih belum memenuhi 

asas perlindungan hukum proporsional, khususnya dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada debitur. Hal ini juga terlihat pada Pasal 2 Ayat 1 

dan Pasal 8 Ayat 4 UU Kepailitan. Namun nampaknya masih terlalu mudah 

memberikan syarat dan akses bagi seorang debitur untuk menjadi pailit. 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Membayar Utang (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kepailitan) mengartikan kepailitan sebagai perampasan umum 

seluruh harta kekayaan debitur pailit yang likuidasinya dilakukan dengan 

cara seorang kurator di bawah pengawasan. Hakim pengawas. Lebih lanjut, 

Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan mengatur bahwa syarat pailitnya seorang 

debitur adalah terdapat dua orang kreditor atau lebih dan debitur gagal 

melunasi paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat utama untuk 

mengajukan permohonan pailit. Artinya, (1) terdapat hutang; (2) Terdapat 

utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. (3) Debitur mempunyai 

paling sedikit dua orang kreditor. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, 

maka hakim harus mengabulkan pernyataan pailit, yang dapat dengan 
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mudah dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4 Kitab 

Undang-undang Kepailitan.3 

Syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU sangat 

sederhana dan tidak hanya memberikan kebebasan kepada kreditur tetapi 

juga menempatkan debitur pada posisi tawar yang lebih rendah. Pembuktian 

sederhana yang telah dilakukan sejauh ini hanya menunjukkan bahwa 

debitur mempunyai setidaknya satu utang yang jatuh tempo, padahal debitur 

masih dapat melakukan restrukturisasi asetnya. Ternyata terlalu mudah 

untuk dinyatakan pailit dengan alasan apapun. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi UU KPKPU 

pada Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 001-002/PUU-

III/2005 yang menyatakan bahwa persyaratan yang dilonggarkan untuk 

mengajukan permohonan pailit adalah Karena kelalaian pembentuk undang-

undang dalam memberlakukan Pasal 2(1), tanpa adanya syarat “insolven”, 

kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan agar perseroan 

dinyatakan pailit tanpa membuktikan bahwa perseroan tersebut pailit atau 

pailit. Aku bisa melakukan itu. 

Selain itu, pandemi virus corona yang hadir sejak awal tahun 2020 

juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian akibat 

adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam rezim pembatasan sosial 

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

Kewajiban Pembayaran Utang 
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berskala besar (PSBB). Pembatasan dalam bentuk pembatasan jarak, 

penutupan operasional bisnis, layanan, dan hiburan merupakan hal yang 

sangat penting dalam respons terhadap pandemi COVID-19, termasuk 

penyediaan kebutuhan dasar, rumah sakit, dan layanan perbankan. Hal 

tersebut akan berdampak buruk pada sektor usaha yang termasuk dalam 

kategori esensial. , apotek, dan lain-lain. Memang benar bahwa bisnis non-

esensial tidak lagi dapat beroperasi sebebas sebelum pandemi COVID-19, 

sehingga melumpuhkan aktivitas bisnis dan berkontribusi pada peningkatan 

kredit bermasalah di sektor jasa keuangan. Tentu saja hal ini dapat 

mengakibatkan banyak industri yang dituntut bangkrut. Ketua APINDO 

Hariyadi Sukhamdani mengatakan pada tahun 2020, permohonan PKPU dan 

pailit di lima Pengadilan Niaga Umum mencapai 747 perusahaan.4Sedangkan 

per Agustus 2021, jumlah perusahaannya sebanyak 551 perusahaan.Proses 

kepailitan yang dapat berdampak pada banyak industri, tentu saja secara 

langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kegiatan usaha, kecuali 

pemerintah telah memperkirakan dampak negatif yang mungkin timbul dari 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 akan menyebabkan 

hilangnya penghidupan jutaan pekerja.  

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak memberikan 

keleluasaan kepada hakim untuk mengeluarkan penilaian. Artinya, jika Anda 

memenuhi syarat pailit yang tercantum dalam Pasal 2, maka hakim harus 

 
4 https://www.medcom.id/economic/bisnis/lKYr9j3N-551-usaha-ajukan-pkpu-dan-

pailit-saat-pandemi8 November 2023 11.01 Diakses 07.30 WITA 

https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYr9j3N-551-perusahaan-ajukan-pkpu-dan-pailit-saat-pandemi
https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYr9j3N-551-perusahaan-ajukan-pkpu-dan-pailit-saat-pandemi
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segera mengabulkan permohonan pailit Anda. Hal inilah yang menjadi 

kelemahan hukum kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum yang 

seimbang kepada kreditur dan debitur. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur jumlah 

minimal utang yang dapat disepakati oleh masing-masing pemohon dan 

tergugat dalam kepailitan. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum yang 

dapat merugikan berbagai pihak. Banyak debitur yang masih mampu 

membayar utangnya dan mempunyai harta yang cukup, namun tidak mampu 

memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga resmi dinyatakan pailit. 

Dari jumlah tersebut, kepailitan tidak termasuk dalam syarat-syarat seorang 

debitur menjadi pailit. Akibatnya debitur yang memenuhi syarat sah dapat 

mengajukan pailit berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan tanpa memperhatikan 

utang-utang debitur lainnya atau proporsi harta debitur. Peraturan 

perundang-undangan kepailitan di Indonesia yang masih aktif belum 

memiliki pengaturan mengenai incolvency test, padahal ini sangat 

membantu semua pihak. Tanpa adanya peraturan mengenai incolvency test, 

perusahaan-perusahaan yang pada praktiknya masih mampu membayar 

utang (solven) bisa saja mengalami kebangkrutan, yang bisa berdampak luas 

dan membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia.  

Proses kepailitan dirasa terlalu cepat dan mudah, debitur hanya 

diberi waktu maksimal 30 hari untuk menyatakan pailit. Hal ini sebenarnya 
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tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk memeriksa 

pembukuan, artinya debitur tidak dapat membuktikan masih mampu 

membayar utang. Padahal, sebelum seorang debitur resmi dinyatakan pailit, 

debitur berhak menguasai seluruh bagian hartanya. atau harta benda yang 

harus dihormati menurut hukum, maka debitur harus tetap memenuhi 

kewajibannya karena begitu dinyatakan pailit maka dengan sendirinya 

debitur kehilangan hak untuk menguasai seluruh harta benda. Hal ini 

menimbulkan urgensi mengapa insolvensy test kepailitan harus dilakukan di 

Indonesia. 

Al-Quran juga menjelaskan tentang pentingnya menepati akad 

mengenai hutang dan kredit, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah 

ayat 283: 

بَعْضًا   مْ 
ُ
بَعْضُك مِنَ 

َ
ا قْبُو ْضَةٌۗ فَاِنْ  مََّ  نٌ  فَرِهٰ  اتِبًا 

َ
دُوْا ك جِ

َ
ت مْ 

َ
ل وََّ سَفَرٍ  ى 

ٰ
عَل نْتُمْ 

ُ
وَاِنْ ك  ۞

يََّ  وَمَن ْ  ةَۗ  هَادَ  الشََّ تُم وُا 
ْ
تَ ك ا 

َ
وَل هٗ  رَبََّ  َ اللّٰه قِ  يَتََّ

ْ
وَل م اَنَتَهٗ 

َ
ا اؤْت ُمِنَ  ال ََّذ ىِ  يُؤَدَِّ 

ْ
فَل

تُمْهَا فَاِنََّهٗٓٗ
ْ
وْنَ عَلِيْمٌࣖ ك

ُ
ُ بِمَا تَ عْمَل ثِمٌ قَل ْبُهٗۗ  وَاللّٰه

ٰ
  ا

terjemahan: 

Jika Anda bepergian dan petugas pendaftaran tidak ada, Anda harus 

menyimpan jaminannya. Namun jika ada di antara kalian yang 

bertawakal kepada orang lain, hendaklah orang yang dipercaya itu 

menunaikan kewajibannya dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya. 

Jangan sembunyikan kesaksian Anda. Mereka yang 
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menyembunyikannya sesungguhnya berdosa di dalam hatinya. 

Allah Maha Mengetahui amalanmu.5 

Masalah kepailitan juga disinggung dalam hadis yaitu : 

رْهَمََ مَنَْ فهيْنَا الَْمُفْلهسَُ قَالوُا مَاالْمُفْلهسُ؟ أتَدَْرُوْنََ وَسَلَّمََ عَلَيْههَ اللَُ صَلَّىَ اللهَ رَسُوْلَُ قالَََ وَلاََ لَهَُ لادَه  

نَْ الْمُفْلهسََ إهنََّ فَقَالََ مَتاَعََ تهى مه يَامَةهَ يوَْمََ يَأتْهىَ أمَُّ يَامَ  بهصَلاةَ َ الْقه هَذاَ شَتمَََ قَدَْ وَيَأتْهىَ وَزَكَاة َ وَصه  

نَْ هَذاَ فَيعُْطَى هَذاَ وَضَرَبََ هَذاَ دمَََ وَسَفكَََ هَذاَ مَالََ وَأكََلََ هَذاَ وَقَذفَََ فنُهيَتَْ فَإهنَْ ههَ حَسَنَاتهههَ مه  

ذاَ عَلَيْههَ مَا يقُْضََ أنََْ قَبْلََ حَسَنَاتهَُُ نَْ أخُه حَتَْ خَطَايَاهُمَْ مه حََ ثمََُّ عَلَيْههَ فطَُره النَّارهَ فهى طُره  

Rasulullah bersabda: Tahukah kamu, siapakah yang dinamakan orang 
yang bangkrut? Sahabat menjawab: Orang yang bangkrut menurut 
kami ialah orang yang tidak punya dirham (uang) dan tidak pula punya 
harta benda. Sabda Nabi: Sesungguhnya orang yang bangkrut dari 
umatku adalah orang datang dihari kiamat membawa shalat, puasa dan 
zakat. Dia datang tapi pernah mencaci orang ini, menuduh 
(mencemarkan nama baik) orang ini, memakan (dengan tidak menurut 
jalan yang halal) akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini 
dan memukul orang ini. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu 
diberikan pula amal baiknya. Dan kepada orang ini diberikan pula amal 
baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, 
maka, diambil kesalahan orang itu tadi lalu dilemparkan kepadanya, 
sesudah itu dia dilemparkan ke neraka (HR. Muslim). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis disarankan 

untuk melakukan penelitian dengan menulis makalah dengan judul sebagai 

berikut. “ Tinjauan Hukum Terhadap Kriteria Dan Prosedur Pengajuan 

Kepailitan Perusahaan di Indonesia” 

B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. fokus penelitian 

 
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Sigma (Jawa 

Barat: Creative Media Corp, 2014). 
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Fokus penelitian ini adalah mengenai kepailitan Indonesia sebagaimana diatur 

dalam UU No. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Standar dan 

prosedur kebangkrutan perusahaan menjadi fokus utama penelitian ini. Oleh 

karena itu, kami akan mencermati syarat-syarat pengajuan pailit hingga tahap 

akhir proses kepailitan suatu perusahaan. 

 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, dapat dijelaskan beberapa ketentuan penting 

dalam memahami fokus penelitian. Fokus penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kriteria adalah ukuran atau syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu 

dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu hal. 

b. prosedurArtinya, serangkaian langkah atau tahapan kegiatan yang saling 

berkaitan yang disusun secara sistematis dalam urutan yang terperinci dan 

harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. 

c. Kepailitan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan debitur 

pailit, yang dikelola dan dilikuidasi oleh kurator di bawah pengawasan 

hakim pengawas.6 

d. Perseroan adalah istilah ekonomi yang digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan KUHD dan non-KUHD. Namun KUHD sendiri tidak 

 
6Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 
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menjelaskan pengertian formal dari istilah perseroan. Perkembangan 

pengertian perseroan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Pasal 1(b) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) 

mendefinisikan perusahaan sebagai: Didirikan, bekerja dan bertempat 

tinggal di wilayah Indonesia untuk tujuan komersial. ”7 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka rumusan 

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana syarat permohonan kepailitan perseroan terbatas di 

Indonesia ? 

2. Apa yang menjadi urgensi penerapan insolvency test dalam 

menentukan standar kepailitan di Indonesia ?  

D. Tinjauan Pustaka 

Referensi dan informasi terkait permasalahan tersebut sangat diperlukan 

ketika membahas penelitian yang sedang dilakukan. Buku-buku yang 

mengkaji penelitian kebangkrutan antara lain sebagai berikut: 

1. M. Hadi Subhan, penulis Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek 

di Pengadilan. Buku ini membahas secara komprehensif dan sistematis 

 
7Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 
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permasalahan kepailitan dalam hukum positif Indonesia, baik secara 

umum maupun khusus. 

2. Judul bukunya adalah ``Hukum Kepailitan: Pengelolaan dan Penyelesaian 

Aset Kebangkrutan'' karya Elita Russ Ginting. Buku ini secara khusus 

menjelaskan aspek pengelolaan dan likuidasi harta pailit. 

3. Judul buku Pak Yucherson adalah “Hukum Kebangkrutan Indonesia”. 

Buku ini menjelaskan tentang landasan dasar hukum kepailitan secara 

keseluruhan, termasuk sejarah hukum kepailitan dan tata cara kepailitan 

di Indonesia. 

4. Muhammad Bayu Helmawan menulis makalah berjudul Aspek Hukum 

Kepailitan Bagi Perusahaan Teknologi Untuk Menciptakan Kepastian 

Hukum Bagi Kreditor Konkuren. Tulisan ini membahas tentang Peraturan 

Hukum Kepailitan yaitu UU No. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU. 

5. Judul jurnal Erlina adalah akibat hukum kebangkrutan perseroan 

terbatas. Jurnal ini menyajikan pembahasan tentang perseroan terbatas 

yang bangkrut. 

6. Jurnal Tata Wijayanta berjudul Kajian Pengaturan Kondisi Kepailitan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. Majalah ini secara khusus 

membahas tentang syarat-syarat pengajuan pailit berdasarkan undang-

undang. 
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7. Nil Anita Sinaga, Judul Majalah: “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya 

di Indonesia”. Jurnal ini membahas secara komprehensif permasalahan 

hukum kepailitan di Indonesia. 

8. Gedalya Iryawan Kale dan AAGA Dharmakusuma menulis dalam jurnal 

berjudul Kondisi Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum 

Kreditor dalam UU No. Jurnal ini menjelaskan tentang jenis-jenis kreditur 

yang diatur dalam undang-undang kepailitan dan perlindungan hukum 

terhadap kreditur. 

E. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber-

sumber dokumenter, antara lain buku, undang-undang, putusan 

pengadilan, jurnal, internet, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan 

subjek penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang 

berkaitan dengan subjek yang ingin diteliti. 

2. Pendekatan penelitian 

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan 

peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai 
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permasalahan hukum yang ingin dicari jawabannya. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan hukum, 

pendekatan kasus hukum, pendekatan sejarah, dan pendekatan 

konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan 

yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus 

3. Sumber bahan hukum 

Tulisan ini menggunakan data penelitian sekunder, yaitu sumber 

yang diperoleh melalui karya ilmiah, dokumen, peraturan Mahkamah 

Konstitusi, peraturan perundang-undangan, internet, dan lain-lain. 

Sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber hukum normatif 

dengan tiga sumber utama. Yaitu sumber hukum primer meliputi 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sumber hukum sekunder 

meliputi artikel, jurnal, dan karya ilmiah, serta sumber hukum tersier 

yang berupa: Internet (situs, blok, web) dan referensi terkait. 

4. Metode pengumpulan bahan hukum 

Untuk pengumpulan bahan hukum digunakan metode berupa 

kegiatan penelitian kepustakaan. Dalam metode ini pengumpulan diawali 

dengan pengorganisasian dan penataan bahan hukum dengan proses 

yang sinkron untuk memperoleh informasi yang obyektif. Penelitian 

kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan 

dengan dokumen-dokumen terkait, buku, majalah, literatur, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh landasan teori 
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dalam penelitian tersebut. Bahan hukum. Kami menggunakan dokumen 

hukum primer yaitu dokumen hukum yang mengikat (UU No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 

Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

gambaran tentang sumber hukum primer, yaitu berupa dokumen-

dokumen hukum atau risalah. Sumber hukum tersier, yaitu undang-

undang pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (kamus 

hukum, karya sarjana, undang-undang yang berkaitan dengan 

pembatasan tersier, dan sebagainya). 

5. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum 

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan penulis 

dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum dalam tulisan ini. 

Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang tidak 

memerlukan pengujian statistik. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan 

berupa teks atau penjelasan mengenai fakta/gejala yang ditemukan di 

lapangan melalui berbagai observasi. Seluruh hasil penelitian kemudian 

dikaitkan dengan peraturan terkait, diperoleh penjelasan mengenai hasil 

rumusan analisis penelitian, dan terakhir diambil kesimpulan sebagai 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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 Mengenai rumusan pertanyaan penelitian ini, tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Memahami standar dan prosedur pengajuan pailit perusahaan di 

Indonesia 

b. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan pemeriksaan kepailitan 

berdasarkan standar kepailitan. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

hukum di bidang hukum perdata khususnya mengenai permasalahan 

kepailitan dan perlindungan hukum redaksi. Hasil survei ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap permasalahan kebangkrutan. Berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, dengan menulis makalah ini penulis ingin memberikan 

kontribusi dan memberikan pendapat terhadap perkembangan hukum 

khususnya dalam masalah kepailitan. 

b. Manfaat praktis 

Dalam rangka perlindungan hukum, lembaga peradilan, termasuk 

akademisi universitas, praktisi hukum bisnis, instansi pemerintah, dan 

aparat penegak hukum lainnya, melaksanakan dan menegakkan Undang-

Undang Kepailitan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia. Demi kepentingan umum 

untuk memberikan kontribusi ideologis kepada lembaga. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM KEPAILITAN  

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan 

A. Pengertian Kepailitan 

Bila Pada dasarnya jika ditelusuri, istilah kebangkrutan dapat 

ditemukan dalam berbagai istilah dalam kosakata bahasa Belanda, Perancis, 

Latin dan Inggris. Istilah "feirite" dalam bahasa Perancis berarti mogok atau 

macet saat membayar. Oleh karena itu, mereka yang mogok atau berhenti 

membayar disebut le faili. Istilah “failete” juga digunakan dalam bahasa 

Belanda dengan arti yang sama, namun dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

“to failed” dan dalam bahasa Latin digunakan istilah “fallire”.8 

Namun secara umum kepailitan atau insolvensi adalah perampasan 

secara umum seluruh harta kekayaan seorang debitur guna tercapainya 

perdamaian antara debitur dan kreditor atau untuk membagi harta secara 

adil di antara para kreditur. Sering kali dikatakan bahwa itu adalah sesuatu 

yang harus dilakukan.9 

Kepailitan adalah suatu eksekusi sekaligus yang ditetapkan dengan 

keputusan hakim, yang mana seluruh harta kekayaan yang dinyatakan pailit 

(yang ada pada waktu pernyataan pailit dan yang diperoleh pada 

 
8 Żainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di 

Indonesia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2003), hal.23. 
9 Lorendo Santoso, Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

67/puu-xi/2013 tentang Pertimbangan Kritis Pasal 95(4) UU 13 Tahu UIB Repository (c), 
2015. 



18 
 

 
 

waktu pailit) dikumpulkan untuk kepentingan kreditor dan orang yang 

pailit. (keduanya) dengan dampak segera dengan melakukan penyitaan 

umum.  

Pengawasan pihak berwenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa kepailitan bertujuan untuk mencegah penyitaan dan penegakan 

hukum yang diminta oleh kreditor perorangan.10Menurut Kamus Hukum, 

kepailitan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur tidak 

mampu melunasi utang-utangnya. Setelah orang itu dinyatakan pailit oleh 

pengadilan, baik atas permohonan kreditur maupun atas permohonannya 

sendiri, maka harta kekayaannya diurus oleh Dinas Warisan sebagai 

penerima perkara kepailitan, tersedia bagi semua kreditur. .11Menurut 

Kartono, kebangkrutan diartikan sebagai:12 “Penyitaan dan pemberlakuan 

seluruh harta benda seluruh kreditur yang memegang tagihan pada saat 

debitur dinyatakan pailit, sebesar jumlah yang dimiliki masing-masing 

kreditur pada waktu itu.” 

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kebangkrutan berarti segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kebangkrutan. Kepailitan dalam ilmu 

hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur berhenti 

 
10Retnowulan Sutantio, Hukum Ekonomi dan Perbankan Kapita Selecta, (Cet I; 

Bandung: Varia Yustisia, 1996), hal. 85. 

11Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), hal. 11. 
12Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 

hal. 7. 
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atau lalai membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 Ayat 1 

UUKPKPU-nya yang berbunyi: 

Seorang debitur yang mempunyai dua orang kreditur atau lebih 
dan tidak membayar lunas sekurang-kurangnya satu utang yang 
telah jatuh tempo dan dapat dipulihkan, dapat dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan, baik atas permintaannya 
sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih 
kreditornya. .13 
 

Sebagaimana diuraikan secara normatif di atas, pengertian 

penundaan pembayaran bukan berarti secara mutlak debitur berhenti 

membayar utangnya sama sekali, melainkan utang itu ditangguhkan pada 

saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Diartikan tidak mampu 

membayar.14Oleh karena menyatakan pailit harus melalui proses 

pengadilan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa kepailitan 

disebut dengan “kebangkrutan”. Status debitur dimana perusahaan berhenti 

membayar utangnya disebut “insolvensi”. UUKPKPU pada Pasal 1 ayat (1): 

Kepailitan adalah perampasan umum atas seluruh harta 
kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan likuidasinya 
dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ”15 
 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah 

penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur, yang kemudian 

diserahkan kepada pengadilan kepailitan. Hal ini memberikan gambaran 

 
13Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
14Żainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di 

Indonesia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2003), hal. 23. 
15Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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bahwa sekali dalam keadaan pailit, secara tidak langsung debitur 

kehilangan kendali atas harta kekayaannya. Dalam konteks komersial, 

pendapatan masa depan yang mungkin diterima debitur di masa depan juga 

merupakan kewajiban atau jaminan pembayaran utangnya.16Kepailitan 

juga dapat diartikan sebagai usaha bersama seluruh kreditor untuk 

menerima pembayaran secara adil dan tertib, tanpa perselisihan, 

tergantung besar kecilnya tagihan mereka. Oleh karena itu, kepailitan 

bertujuan untuk menghindari perampasan harta kekayaan seorang debitur 

apabila beberapa kreditor menagih utang dari debitur dalam waktu yang 

bersamaan. 

b. Dasar hukum kepailitan 

Sebelum tahun 1998, kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang diatur dalam Perjanjian Kepailitan (Peraturan 

Kepailitan) yang diundangkan dengan Undang-undang Negara Nomor 2 

Tahun 1905. 217 jo staatblad 1906 no. 348.17Mengingat undang-undang 

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran sudah ada sejak lama, 

tentu banyak mengandung kelemahan yang relevan dengan keadaan saat ini. 

Sisi kurator.18 

 
16Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal.32. 
17Ridwan Khairandy, Asas Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakata: FH UII Press, 2003), 

hal.459. 
18Ridwan Khairandi, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, 460 hlm. 
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Tuntutan para pelaku usaha dan profesi hukum agar Kitab Undang-

undang Kepailitan bersifat umum, yaitu dapat disesuaikan dengan 

perkembangan zaman tanpa menutup kemungkinan adanya penambahan 

pengaturan atau penyempurnaan Kitab Undang-undang Kepailitan. Saya 

harap demikian. Dalam perkembangannya, setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga mengalami 

perubahan di bidangnya, seperti pengertian utang, pengertian utang yang 

jatuh tempo dan dapat dipulihkan, serta kewenangan perusahaan asuransi 

untuk mengajukan klaim. kebangkrutan. Kami menemukan berbagai jenis 

kekurangan terkait dengan praktik. Akhirnya pada bulan Desember 2004, 

DPR mengundangkan undang-undang baru, yaitu UU No. 23 Materi yang 

dimuat dalam UUKPKPU terdiri atas Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 

Kepailitan, Bab 3 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 4 

Permohonan Peninjauan Kembali, dan Bab 5, Bab 7. Ketentuan Lain - Lain, 

Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Pengakhiran. 

Segala hal yang berkaitan dengan perkara kepailitan pemerintah 

diatur dalam UUKPKPU yang memuat ketentuan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-undang No. Januari 1998 tentang perubahan UU 

Kepailitan. Dimana secara umum kita melihat adanya perubahan besar, salah 

satu hal yang baru dalam UUKPKPU adalah diberlakukannya asas hukum 
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yang disebut Verplichte Procueur Selling. Artinya, semua permohonan pailit 

harus diajukan oleh penasihat hukum berlisensi.19 

B. Asas dan Tujuan Hukum Kepailitan 

1. Asas-asas dalam hukum kepailitan 

Pada hakekatnya Badan Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang 

mempunyai fungsi penting untuk melaksanakan dua ketentuan penting KUH 

Perdata, yaitu Pasal 1131 dan 1132 tentang tanggung jawab debitur atas 

utang-utangnya. Kedua klausul ini memberikan kepastian hukum kepada 

kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau dilunasi dengan 

menggunakan jaminan atas harta kekayaan debitur yang sudah ada dan yang 

akan ada di kemudian hari. Perwujudan prinsip yang menjamin kepastian 

pembayaran atas transaksi yang dilakukan. Hubungan antara kedua klausul 

ini adalah bahwa harta debitur dijamin secara tanggung renteng secara 

tanggung renteng kepada seluruh kreditur kecuali yang mempunyai hak 

mendahului (prioritas). Pada dasarnya asas yang terkandung dalam Pasal 

1131 dan 1132 KUH Perdata adalah bahwa undang-undang mengatur 

tentang hak menuntut ganti rugi dari kreditur atau kreditur atas transaksi 

dengan debitur. Kitab Undang-undang Kepailitan mengambil titik tolak asas 

yang diuraikan di atas sebagai lex generalis dan mengaturnya secara lebih 

rinci dan operasional. Jika berbicara mengenai permasalahan kebangkrutan, 

 
19Munir Fuady, Hukum Kepailitan Secara Teori dan Praktek, Cet. V; Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014), hal.6. 
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maka tidak lepas dari prinsip-prinsip yang berlaku. Pokok-pokok hukum 

kepailitan adalah sebagai berikut: 

2. Pernyataan pailit harus diputuskan dalam jangka waktu terbatas. 

3. Manajer perusahaan yang bangkrut harus bertanggung jawab 

menjalankan perusahaan kecuali mereka dapat membuktikan bahwa 

mereka tidak bersalah. 

4. Dimungkinkan untuk merestrukturisasi hutang debitur sebelum 

permohonan pailit diajukan. 

5. Kriminalisasi penipuan debitur. 

Dalam gambaran umum undang-undang tersebut, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) menyebutkan bahwa undang-undang 

tersebut didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain: 20 

a. prinsip keseimbangan 

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang mengandung 

asas proporsionalitas. Artinya, pada satu pihak terdapat ketentuan yang 

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan lembaga 

kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan pada pihak lain terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

dan lembaga kepailitan. Badan kepailitan atau kepailitan yang dilakukan 

oleh kreditur tanpa itikad baik. 

b. Prinsip kelangsungan bisnis 

 
20Munir Fuady, Hukum Kepailitan Secara Teori dan Praktek, Cet. V; Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014), hal.6. 
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Undang-undang ini mencakup ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan debitur masa depan untuk melanjutkan operasinya. 

c. Prinsip keadilan 

Asas keadilan dalam kepailitan berarti ketentuan kepailitan dapat 

memenuhi rasa keadilan para pemangku kepentingan. Asas keadilan ini 

mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penagih yang mewajibkan 

debitur membayar tagihannya masing-masing tanpa memperhatikan 

kreditur lainnya. 

d. Prinsip integrasi 

Asas keterpaduan dalam undang-undang ini mengandung arti bahwa 

sistem hukum formal dan hukum substantifnya merupakan satu kesatuan 

yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 

C. Tujuan dan Fungsi Kepailitan 

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian 

kekayaan milik debitor kepada seluruh kreditornya dengan melakukan 

sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor 

sesuai dengan haknya. Suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-

tujuan kepailitan dibawah ini :21 

c. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan 

Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan 

dana yang sama-sama disebut harta kepailitan yang disediakan untuk 

 
21 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law), 

Diterjemahkan Oleh Kartini Muljadi, (Jakarta: Tatanusa, 2000), h.9-10. 
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pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum 

untuk liquidasi secara kolektif atas asset debitor.  

d. Memberikan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan 

sebelumnya kepada para kreditor.  

Pada dasarnya, para kreditor dibayar secara pari passu; mereka 

menerima suatu pembagian secara pro rate parte dari kumpulan dana 

tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan 

peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu 

kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya 

mengenai kedudukann hukumnya. 

e. Memberikan kesempatan praktis untuk reegosiasi perusahaan yang 

sakit, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan 

kebutuhan sosial dilayani dengan baik dengan mempertahankan debitor 

dalam kegiatan usahanya. 

Adapun fungsi undang-undang kepailitan adalah :22 

1. Mengatu tingkat prioitas dan urutan masing-masing piutang kreditor; 

2. Mengatur tata cara agar seorang debitor dapat diyatakan pailit; 

3. Mengatur bagaimana tata cara penentuan kebenaran adanya piutang 

kreditor; 

4. Mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditor; 

 
22 Żainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di 

Indonesia,h.13. 
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5. Mengatur bagaimana tata cara pencocokan dan verifikasi dan tagihan 

kreditor; 

6. Mengatur bagaimana tata cara pembagian hasil penjualan harta 

kekayaan debitor sesuai proritas dan urutan masing masing kreditor; 

Mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitor dengan 

para keditor sebelum dan sesudah pernyataan pailit. Pendapat lain juga 

dikemukakan oleh bernadette waluyo, dari pengertian kepailitan seperti 

yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :23 

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang 

dimintakan oleh kreditur secara perorangan; 

2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor bukan pribadinya. Jadi 

ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum 

kekayaannya. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditor 

maupun debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor 

secara adil dan proporsional. 

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-

utangnya secara tertib dan adil, yaitu dengan dilakukannya penjualan atas 

harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.  

 

 
23 Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h.1. 
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D. Fiqh Muamalah Kepailitan 

Dalam pandangan islam Pailit didefenisikan “jatuh miskin” atau bisa 

juga “bangkrut”. 24 Dalam fiqih Pailit dikenal dengan sebutan iflaas (tidak 

memiliki harta) sedangkan orang yang Pailit disebut muflis, muflis menurut 

istilah syari’at yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta 

yang ada (di tangannya). Mengapa dinamakan demikian? karena dia menjadi 

orang yang hanya memiliki fulus, (recehan atau uang pecahan) setelah 

sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia 

tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia 

terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang 

disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Sebab orang-

orang dahulu tidaklah menggunakannya, terkecuali untuk membelanjakan 

sesuatu hal yang tak berharga.  

Sedangkan dalam keputusan hakim yang menyatakan seseorang jatuh 

Pailit disebut Taflis. Ulama Fiqih mendefenisikan Taflis yaitu “Keputusan 

hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”. Larangan itu 

dijatuhkan disebabkan karena ia terlibat utang yang melebihi seluruh 

hartanya.25 Taflis (bangkrut) adalah utang seseorang yang menghabiskan 

 
24 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2004), Cet-2 Hlm. 195 
25  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2004), Cet-2 Hlm. 195-196  
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seluruh hartanya sampai tidak ada lagi yang tersisa sedikit pun baginya, 

karena digunakan untuk membayar utang-utangnya26 

Pengertian Taflis Secara etimologi, at-taflis berarti Pailit, tekor atau 

jatuh miskin. Sedangkan orang yang Pailit disebut muflis, yaitu seorang yang 

tekor, dimana utangnya lebih besar dari asetnya. Dalam sebuah hadits, Nabi 

SAW pernah menggambarkan seorang yang muflis di akhirat, yaitu orang 

yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalami tekor, 

karena pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingnya, 

sehingga timbangan dosanya menjadi lebih besar dari pahalanya. Dalam 

konteks ekonomi, istilah taflis sebagai orang yang utangnya lebih besar dari 

hartanya.27 

Dalam Fiqh dikenal dengan sebutan Iflaas yaitu: tidak memiliki harta, 

sedangkan orang yang Pailit disebut muflis dan keputusan hakim yang 

menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut taflis. 28 Dijatuhkannya 

larangan itu di karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi 

seluruh hartanya. Contohnya, apabila seorang pedagang (debitor) meminjam 

modal dari orang lain (kreditor) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata 

usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditor 

 
26 Dian Asriani Lubis, Skripsi: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya 

Dengan Hukum Kepailitan Indonesia” (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 27 
27 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontenporer, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), 

Hlm. 234 
28  Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 

Hlm. 36  
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kepada hakim, supaya debitor dinyatakan Pailit, sehingga ia tidak dapat lagi 

bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.29 

Dengan demikian muflis (taflis) ialah orang yang utangnya lebih 

banyak dari hartanya. Dinamakan dia sebagai Pailit (bangkrut), apabila 

seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-

utangnya. Menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak mampu 

membayar utang, dinamakan “taflis” (pernyataan bangkrut). Sebagaimana di 

jelaskan lebih lanjut atas kondisi taflis adalah adanya pelarangan atau 

pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan al-hajr. Secara 

etimologi al-hajr (pembekuan) yaitu melarang dan mempersempit. Akal 

dijuluki al-hajru karena pemilik harta membekukan diri dari melakukan hal-

hal yang buruk.30 

Kemudian Ibnu Rusyd berpendapat mengenai taflis, sebagaimana 

beliau mengemukakan mengenai taflis yaitu apabila utang menghabiskan 

harta orang yang berhutang sehingga hartanya tidak bisa melunasi utangnya. 

Kemudian para fuqaha pun telah mendefenisikan taflis adalah orang yang 

punya banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga hakim 

menyatakannya bangkrut.  

Kemudian ketentuan hadits yang menjelaskan mengenai taflis 

menurut para ulama diantaranya Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu 

 
29 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 

Hlm. 36  
30  Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontenporer, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), 

Hlm. 234 
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Hurairah, dia berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, “barang 

siapa yang mendapatkan hartanya masih ada pada seseorang yang sudah 

bangkrut, maka dia lebih berhak dari pada yang lainnya.” (Muttafaq ‘alaih).31 

Dasar Hukum Taflis Saat debitor mengelami pailit, hendaknya pihak kreditor 

memperlakukan debitor dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran yang 

ada di dalam hukum islam. Karena didalam hidup didunia kita tidak 

diperbolehkan merugikan satu dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. An-nisa ayat 29: 

 

ارَةً عَنْ   وْنَ تِجَ
ُ
نْ تَك

َ
آٗ ا

َّ
بَاطِلِ اِل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وْٓٗا ا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
وْٓٗا  يٰٓا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مْۗ  وَل

ُ
نْك تَرَاضٍ مَِّ

مْ رَحِيْمًا
ُ
انَ بِك

َ
َ ك مْۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
نْفُسَك

َ
 ا

Terjemah  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. 

 

Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang hakim berhak menetapkan 

pernyataan Pailit seorang debitor karena tidak mampu membayar utang-

utangnya. Oleh karena itu hakim yang menyatakan seorang debitor jatuh 

pailit berhak melarang debitor pailit bertidak secara hukum terhadap sisa 

 
31 Ibnu Mas’ud dan Żainal Abidin, fiqh madzhab syafi’I, 104 
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hartanya dan hakim berhak pula melunasi utang debitor pailit dari sisa 

hartanya sesuai dengan prosentase utangnya.32Dalam al-quran tidak ada 

ayat yang secara khusus menjelaskan tentang taflis (pailit). Hanya saja al-

quran mengisaratkan bahwa orang yang banyak utang sangat besar 

kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya 

Ulama Syafiiyah menyatakan bahwa hakim berwenang untuk 

melakukan hajru (berada dalam pengampunan) terhadap muflis (orang 

Pailit) dan menjual harta yang dimilikinya. Akan tetapi Żaid Bin Ali seorang 

ulama syiah dan hanafiyah menyatakan muflis tidak boleh dibatasi hak 

tasharufnya dan hartanya tidak boleh dijual secara paksa, namun ia wajib 

ditahan sampai ia melunasinya. Abu Hanafiyah menyatakan muflis (orang 

Pailit) tidak di hajru (berada di bawah pengampunan). Karena hajru 

menghilangkan kemerdekaannya sebagai manusia yang cakap bertindak 

hukum, hakim pun tidak dapat menjual hartanya secara paksa, hanya saja 

hakim berhak memerintahkan orang Pailit untuk melunasi utangnya, hakim 

berhak memasukkannya kerumah tahanan sehingga melunasi utangnya dan 

menjual hartanya.33 

Apabila orang yang berutang meninggal dunia, sesuai dengan 

keputusan hakim, jika hartanya masih tersisa maka harus dibagikan kepada 

 
32 Ida Pianti, Skripsi: “Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Perusahaan Pailit 

(Tinjuan Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, (Malang) Hlm. 51 
33 Ridwan, “studi komparatif terhadap kepailitan perusahaan asuransi Syariah 

menurut islam dan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang (PKPU)” Ilmiah mahasiswa hukum [JIMHUM], Vol. 2 no. 4, April 
2022, Hlm. 4  
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orang yang berpiutang sesuai dengan jumlah piutangnya. Dalam Undang-

Undang Kepailitan di Indonesia, setelah adanya keptusan hakim terhadap 

seseorang atau perusahaan yang menyatakan Pailit, secara hukum debitor 

Pailit kehilangan hak dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta 

kekayaannya. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan penundaan pembayaran utang dinyatakan. Dengan 

pernyataan Pailit debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan 

mengurus kekayaannya yang termaksud dalam harta Pailit sejak tanggal 

pernyataan Pailit diucapkan.34 

 

 

 

 
34 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 

Hlm. 38 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS 

A. Pengertian Perseroan Terbatas  

Perseroan terbatas disebut naamlooze vennootschap (NV) dalam 

bahasa Belanda dan perseroan terbatas (Ltd) atau perseroan terbatas atau 

perseroan terbatas (Ltd) dalam bahasa Inggris. Perseroan terbatas terdiri dari 

dua kata: perseroan terbatas. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan 

Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang No. 40 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta 

peraturan pelaksanaannya.35  

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan 

berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi 

“perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham 

yang dimilikinya.36Menurut Żaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu 

bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan 

nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan 

Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas 

 
35 Soedjono Dirjosisworo, HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan 

(badan usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48 

36 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, 
Jakarta, 1979, hlm. 85 
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pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.37Sejarah perkembangan 

pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHDagang 

diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 

berdasarkan asas konkordansi/ concordantiebeginsel. Perubahan pertama 

terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, dan 12(dua belas) tahun kemudian Pemerintah 

melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-

undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan 

mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang 

bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang 

cenderung cair dan dinamis. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan 

pelaksanaannya.38 

Maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha yang 

berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal 

tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki 

 
37 Żaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (PT. Raja 

Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 41. 

381I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan 
Pelaksanaan di Bidang Usaha, KBI, Jakarta, 2000, hlm.127. 
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satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham 

yang dimilikinya.  

B. Syarat Pendirian dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah 

sebagai berikut:39 

a. Perjuangan dua orang atau lebih 

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua 

orang atau lebih.ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip 

yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan 

sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.Oleh karena itu, 

Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham. 

b. Dibuat dengan akta autentik dimuka Notaris 

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan 

harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 

7 ayat (1)).Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus 

memuat anggaran dasar yang telah disepakati. 

c. Modal dasar 

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta 

rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh 

melebihi ketentuan ini. 

d. Pengambilan saham saat Perseroan didirikan 

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2). Ketentuan pasal ini merupakan 

wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian 

perseroan. 

 
39 Żaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43-44 
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C. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang 

terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam 

Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini. 

a. Perseroan Terbuka 

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap 

orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli 

satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama. 

b. Perseroan Tertutup 

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang 

dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa 

saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan 

tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas 

nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang 

mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang 

sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham 

ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya 

hubungan keluarga. 

c. Perseroan Publik 

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang 

berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria 

jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Syarat Permohonan Pailit  

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui 

panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun pihak yang dapat mengajukan 

permohonan kepailitan adalah : 

1. Debitor  

2. Kreditur 

3. Kejaksaan, dalam hal kepentingan umum 

4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank 

5. Badan pengawas pasar modal (Bapepeam), dalam hal debitornya 

perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kriling dan penjaminan; dan 

6. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, 

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik. 

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat 

kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau 

Menteri Keuangan.40 Aturan ini menjadi suatu kemajuan dalam hukum 

acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada 

ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan dikuasakan pada advokat. 

 
40 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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Filosofi aturan ini dilatarbelakangi oleh proses beracara pada peradilan 

kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan 

melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala 

teknis sebab advokat dianggap memahami hukum acara. 

1. Syarat-syarat kepailitan 

Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus 

dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat pernyataan 

pailit ini pertama kali dimuat dalam Faillissement Veroderning (disingkat 

FV) yang kemudian direvisi dalam UU Kepailitan. Pasal 1 FV menyatakan 

bahwa:41 

"Setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti 
membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas 
pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para 
berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit." 

 

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan 

PKPU berikut ini. 

"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 
kreditomya."  

 
41 Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Paiit: 

Analisis Hukum Kepailitan Indonesia. Dimensi, Jakarta, 2004,hlm. 119. 
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Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa paling 

tidak tiga syarat yang menyatakan suatu perusahaan mengalami kepailitan, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Adanya dua kreditor atau lebih (concursus creditorium) 

 Syarat ini merupakan filosofi bahwa hukum kepailitan hadir sebagai 

realisasi dari pasal 1132 KUHP. Dalam hal ini jika terjadi kepailitan maka 

diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat 

dilakukan secara seimbang dan adil. Jika kreditor hanya terdapat 1 (satu) 

saja, maka kepailitan menjadi tidak bermakna karena kreditor tidak perlu 

bersusah payah untuk memperebutkan harta kekayaan debitor untuk 

melunasi piutangnya. Disamping itu, juga tidak adanya pembagian piutang 

kreditor secara prorata dan menunjukkan secara jelas jika debitor tidak 

dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditor saja.  

Syarat adanya dua kreditor atau lebih ( Concursus Creditorum) 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu 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 
kreditomya."  

Berdasarkan pasal tersebut, salah satu syarat yang harus dipenuhi 

ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, 

undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit 

apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai 



40 
 

 
 

adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus 

creditorum·42 

2. Syarat-syarat dijatuhkannya kepailitan dalam Islam 

Syarat-syarat penetapan seseorang dinyatakan pailit yaitu:  

a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan utangnya telah terbukti secara 

Syar’i  

b. Utangnya lebih besar dari hartanya.  

Mengenai seseorang yang mempunyai utang melebihi harta 

kekayaannya dan para kreditor meminta kepada hakim supaya orang itu 

diberikan hajru, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan satu 

golongan jamaah dari ahli Irak berpendapat, permintaan Kreditor tidak 

dapat diteriman untuk memberlakukan hajru kepada orang yang 

bersangkutan, dan hakim tidak berwenang menjual harta orang itu secara 

paksa, melainkan berhak menahan sampai orang itu membayar utangnya 

dengan cara menjual hartanya lalu membagikan kepada para Kreditor. 

Sedangkan imam lainnya (Imam Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) berpendapat 

bahwa hakim boleh memberlakukan hajru terhadap orang tersebut dan 

mencegahnya melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Begitu juga 

hakim boleh menjual harta orang itu jika ia sendiri tidak menjualnya, lalu 

membagikannya kepada para Kreditor menurut pertimbangan. Pendapat ini 

 
42 Sutan Remy Sjandeni, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, 

Jakarta,2002,hlm.64. 
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disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al- Hasan. c. Utang tersebut 

sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang. d. 

Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian 

orang-orang yang mempunyai piutang. 

Status perusahaan pailit dalam Fiqh Muamalah Dalam hubungan 

timbal-balik bekerja, perusahaan adalah pihak pembeli dan karyawan 

adalah pihak penjual, dengan kata lain karyawan menjual jasa kepada 

perusahaan. Dalam Fiqh Muamalah pailit itu hanya berbicara tentang 

perorangan saja. Tidak ditemukan konsep tentang bagaimana perusahaan 

Ketika dipailitkan, namun secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan para 

Ulama Fiqh mempermasalahkan mengenai status Hukum orang yang jatuh 

Pailit. Apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada dibawah 

pengampuan hakim atau harus ditahan (dipenjara). Dalam menetapkan 

status Hukum, orang yang dinyatakan pailit apakah ia di hajru atau dibawah 

pengampuan sehingga ia tidak melakukan Tindakan Hukum terhadap 

hartanya. Iman Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang jatuh Pailit 

tidak dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah pengampuan, 

sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan Tindakan Hukum. 

Menurutnya, dalam persoalan harta, tindakan hukum se-seorang tidak 

boleh dibatasi atau dicabut sama sekali, karena harta itu adalah harta Allah, 

boleh datang dan boleh juga habis. Oleh sebab itu, menurut Abu Hanifah, 

seseorang yang jatuh pailit karena terbelit hutang tidak boleh ditahan atau 

dipenjarakan, karena memenjara-kan seseorang berarti mengekang 
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kebebasannya sebagai makhluk merdeka. Hal ini menurutnya, lebih 

berbahaya jika dibandingkan dengan mudharat yang diderita para pemberi 

hutang. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh memaksa orang yang dililit hutang 

untuk menjual hartanya, tetapi hakim boleh memerintahkan untuk 

melunasi hutang-hutang itu. Pernyataan dari Abu Hanifah sejalan dengan 

menurut dua tokoh fiqih terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf 

dan Imam Muhammad ibn alHasan asy-Syaibani, seseorang yang telah 

dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada 

di bawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum 

terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya. Alasan 

jumhur ulama dalam membolehkan orang jatuh pailit dinyatakan di bawah 

pengampuan hakim adalah sabda Rasulullah SAW, tentang kasus Muaz ibn 

Jabal yang dikemukakan di atas. Kemudian, jumhur ulama Selian Malikiyah, 

menyatakan bahwa untuk menetapkan orang yang jatuh pailit itu berada di 

bawah pengampuan, harus dipenuhi dua syarat, yaitu: a) utangnya meliputi 

atau melebihi sisa hartanya. b) para pemberi utang menuntut kepada hakim 

agar orang yang jatuh pailit itu ditetapkan berstatus dibawah 

pengampuan.43 

 Jumhur Ulama berpendapat, bahwa seseorang dapat dinyatakan 

pailit setelah mendapat keputusan hakim, dengan demikian segala tindakan 

 
43 Fithriana Syarqawie, Fiqh Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 

Hlm. 39 
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debitur terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, para 

Ulama yang mendapat pengaduan harus sesegera mungkin mengambil 

suatu keputusan, agar debitur tidak leluasa melakukan aktivitasnya. 

Jadi dapat disimpulkan dalam Fiqh Muamalah terdapat konsep taflis, 

namun belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum 

Fiqh, sebagaimana konsepnya yang disebutkan al-hajru. Secara teori Fiqh 

Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah 

dinyatakan Pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada 

dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum 

terhadap hartanya yang ada. Teori Fiqh Muamalah menjelaskan 

bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, 

maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan 

ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada, 

sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang kasus Muaz ibn Jabal yang 

dikemukakan di atas. 

Istilah "kreditur" juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi 

di era UU nomor 4 tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap 

"kreditur". Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam 

KUHPerdata, yaitu sebagai berikut.44 

1. Kreditur Konkuren  

 
44 Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5. 
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Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata. "Barang-

barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; 

hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang 

masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan 

sah untuk didahulukan." 

Berdasarkan pasal di atas, menunjukkan bahwa kreditor konkuren 

adalah para kreditor dengan hak paripassu dan prorata. Artinya para 

kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang 

didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-

masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, 

terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para 

kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan 

utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. 

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan) 

Kreditur preferen yaitu kreditur yang oleh undang--undang, semata-

mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. 

Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak: istimewa, 

yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang 

berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang 

lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (menurut Pasal 1134 

KUH Perdata. 

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang 

kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi 
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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. Kreditur separatis 

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan 

in rem, yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. 

Bila hanya ada satu orang kreditur maka tidak sesuai dengan dengan tujuan 

dan proses kepailitan. Dalam keadaan yang hanya ada satu kreditur, jalur 

perdata biasa dapat ditempuh oleh kreditur untuk melakukan pelunasan 

utangnya. Meski dalam FV sebelum UU Kepailitan dikeluarkan tidak 

tercantum adanya syarat dua kreditur. Namun pada praktiknya, dalam 

memeriksa permohonan pailit, hakim selalu menilai apak:ah si debitur 

atau termohon pailit memiliki dua atau lebih kreditur atau tidak:. Prasyarat 

adanya dua kreditur ini kemudian ditegaskan dalam rumusan pasal 2 (1) 

Undang-undang  Kepailitan dan PKPU 

b. Harus adanya utang 

Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan “ Utang adalah 

kewajiban yang 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 wajib dipenuhi oleh debitor serta bila tidak dipenuhi memberi 

hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

debitor. 
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c. Adanya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat 

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut 

debitor untuk memenuhi prestasinya. Jono mengemukakan pendapatnya 

bahwa syarat ini menunjukkan utang harus lahir dari perikatan sempurna 

(adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang 

lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) 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 kepada kreditor untuk menagih utang 

tersebut. 

Hadi Subhan berpendapat bahwa syarat ini menunjukkan hanya 

cukup dengan satu utang dari debitor yang sudah jatuh tempo dan tidak 

dibayar, maka sudah dapat diajukan permohonan pailit atas debitor 

tersebut.45 Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat ( 4) UU Kepailitan dan 

PKPU dinyatakan sebagai berikut. 

"Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan 

pailit se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) telah dipenuhi." 

 
45 M.Hadi Subhan Hukum Kepailitan (Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan). 

Kencana.2008.Jakarta 
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Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara 

sederhana" pada pasal di atas adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur 

dan fakta utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar. Sedangkan 

perbedaan besamya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit 

dan termohon pailit, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan 

pemyataan pailit. 

Salah satu hal yang baru dan merupakan "andalan" dari UU 

Kepailitan adalah diintroduksikannya pengadilan khusus (dengan hakim-

hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di 

bidang pemiagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.  

Keadaan atau pemyataan pailit harus dimulai dengan diajukannya 

sebuah permohonan. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan 

permohonan pemyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 

2 ayat (1) UU Kepailitan.  

3. Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga 

Berdasarkan syarat permohonan pailit di atas, maka akan 

diuraikan beberapa putusan terkait kepailitan dari pengadilan niaga di 

Indonesia sebagai berikut . 

1. Permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika terhadap 

PT Telkomsel.  
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PT Prima Jaya Informatika sebagai kreditor mampu memenuhi 

persayaratan permohonan pernyataan pailit yaitu:  

1. Adanya debitor yaitu PT Telkomsel;  

2. Adanya dua kreditor atau lebih yaitu PT Prima Jaya Informatika dan PT 

Extend Media Indonesia;  

3. Adanya utang yaitu utang terhadap PT Prima Jaya Informatika sebesar 

Rp 5,3 miliar dan utang terhadap PT Extend Media Indonesia senilai Rp 

21.031.561.274 dan Rp 19.294.652.52;  

4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih yaitu utang terhadap PT Prima Jaya Informatika.  

Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan 

pernyataan pailit terhadap PT Telkomsel berdasarkan Putusan Pailit 

Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.46 Padahal apabila di lihat 

dari jumlah aset yang dimiliki PT Telkomsel jauh melebihi utang terhadap 

PT Prima Jaya Informatika. PT Telkomsel sepanjang kuartal pertama 2012, 

telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun. Hal tersebut 

tentu telah dapat membuktikan bahwa PT Telkomsel sebagai perusahaan 

solvent yang memiliki rasio aktiva jauh di atas pasiva. Oleh karena itu, 

apabila PT Telkomsel dinyatakan pailit, maka sesungguhnya hal tersebut 

tidak akan memberikan keadilan. Akan lebih banyak dampak negatif yang 

ditimbulkan daripada dampak positif apabila permohonan pernyataan 

 
46 Putusan Pailit Nomor: 48/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. 
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pailit itu dikabulkan, seperti ketidakmampuan perusahaan untuk 

mengelola dan menjalakan aktifitas perusahaan ketika telah di putus pailit 

karena terhadap seluruh aset dilakukan sita umum serta para pekerja yang 

tidak dapat bekerja lagi saat perusahaan dinyatakan pailit karena tidak 

mempunyai kecakapan hukum. 

2. Permohonan pernyataan pailit oleh PT Trimitra Dayatama Usaha terhadap 

PT Wahanayasa Trans Energi.  

PT Trimitra Dayatama Usaha sebagai kreditor mampu memenuhi 

persyaratan permohonan pernyataan pailit yaitu:  

1. Adanya debitor yaitu PT Wahanayasa Trans Energi;  

2. Adanya dua kreditor atau lebih yaitu PT Trimitra Dayatama Usaha dan 

Sriyono Dio Pamungkas;  

3. Adanya utang yaitu utang terhadap PT Trimitra Dayatama Usaha 

sebesar Rp. 2.152.435.588,- (dua milyar seratus lima puluhdua juta 

empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan), 

rupiah); dan utang terhadap Sriyono Dio Pamungkas sebesar Rp. 

1.149.310.016,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga 

ratus sepuluh ribu enam belas rupiah). 

4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih yaitu utang terhadap PT Trimitra Dayatama Usaha. 

Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan 

pernyataan pailit terhadap PT Wahanayasa Trans Energi berdasarkan 
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Putusan Pilit Nomor : Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. 47Majelis 

hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat dikabulkannya 

permohonan pailit, harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 

ayat (4) Undang-undang NOmor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : 

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor; 

2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih; 

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ; 

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat 

kumulatif artinya seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi dan 

terbukti, sebaliknya apabila ada salah satu persyaratan yang tidak 

terpenuhi maka permohonan aquo haruslah ditolak; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

syarat-syarat tersebut diatas sebagai berikut : 

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor ;  

a) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud 

dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian 

atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kreditor menurut 

 
47 Putusan Pilit Nomor : Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst 
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ketentuan Pasal 1 anhka 2 adalah orang yang mempunyai piutang Karena 

perjanjian atau undang-undang yang dapat ditgaih di muka pengadilan; 

b) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit I 

yaitu bukti surat bertanda PI.1 berupa Surat Perintah Kerja No. 

069/PGNWTE/ DIR/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dapat diketahui 

bahwa PT. Wahanayasa Trans Energi yang diwakili oleh Direkturnya 

bernama Muchlis, MH. Memerintahkan kepada Ahmad Żulkarnaen selaku 

Direktur PT. Trimitra Dayatama Usaha untuk melaksanakan pekerjaan 

pondasi proyek T/L150kV/Malili-Lasusua Sec.4, kemudian bukti surat 

Pemohon Pailit I bertanda PI.2 berupa Surat Perintah Kerja No. 

002/SPK/WTE/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang diberikan oleh PT. 

Wahanayasa Trans Energi yang diwakili oleh Tri Budiarsa selaku Head Of 

Operation kepada Ahmad Żulkarnaen selaku Direktur PT. Trimitra 

Dayatama Usaha dan bukti surety Pemohon Pailit I bertanda PI.3 berupa 

Surat Perintah Kerja No. 015/SPK/WTE/II/2018 tanggal 1 Maret 2018 

yang diberikan oleh PT. Wahanayasa Trans Energi yang diwakili oleh 

Wirabumi Kaluti selaku President Direktur, Suhatman selaku HRD 

Direktor dan Elfiano Rizaldi selaku Finance Director kepada Ahad 

Żulkarnaen selaku Direktur PT. Trimitra Dayatama Usaha, dapat diketahui 

bahwa antara PT. Trimitra Dayatama Usaha yang diwakili oleh Ahmad 

Żulkarnaen dengan PT. Wahanayasa Trans Energi terdapat hubungan 

hukum perjanjian kerja menyelesaikan pekerjaan pondasi, dimana 
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Pemohon I berkedudukan sebagai penerima pekerjaan sedangkan PT. 

Wahanayasa Trans Energi berkedudukan sebagai pemberi pekerjaan; 

c) Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat Pemohon Pailit I bertanda 

PI.4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 039/BAPP-

POND/MLL-LSS/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, bukti surat bertanda PI.5 

berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 040/BAPP-POND/MLL-

LSS/I/2018 tanggal 20 Januari 2018, bukti surat bertanda PI.7 berupa 

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 060/BAPPPOND/ MLL-

LSS/I/2018 tanggal 8 Oktober 2018, bukti surat bertanda PI.9 berupa 

berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 061/BAPP-POND/MLL-

LSS/I/2018, tanggal 31 Oktober 2018 dan bukti surat bertanda PI.11 

berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP-

POND/MLL-LSS/I/2018 tanggal 29 Mei 2018 dapat diketahui bahwa PT. 

Wahanayasa Trans Energi bersama dengan PT. Trimitra Dayatama Usaha 

telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan para pihak menyatakan 

setuju atas kemampuan fisik pekerjaan pondasi yang dilaksanakan oleh 

Pemohon Pailit I; 

d) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit I bertanda 

PI.6 berupa Invoice Nomor 005/INV/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, bukti 

surat bertanda PI.8 berupa Invoice Nomor 018/INV/X/2018 tanggal 10 

Oktober 2018, bukti surat bertanda PI.10 berupa Invoice Nomor 

020/INV/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dan bukti surat bertanda 

PI.12 berupa Invoice Nomor : 013/INV/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, 
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dapat disimpulkan bahwa Pemohon Pailit I telah melakukan penagihan 

kepada PT. Wahanayasa Trans Energi, masing-masing dengan nilai 

tagihan yaitu Rp. 445.104.000,- (empat ratus empat puluh lima juta 

serratus empat ribu rupiah), Rp. 850.438.545,- (delapan ratus lima puluh 

juta empat raus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima 

rupiah), Rp. 289.843.043,- ( dua ratus delapan puluh Sembilan juta 

delapan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan Rp. 

567.050.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), 

sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 2.152.435.588,- (dua miliyar sertaus 

lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan 

puluh delapan rupiah); 

e) Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Pailit I yaitu PT. Trimitra 

Dayatama Usaha memiliki taghan atau piutang pada Temrohon Pailit. 

Dengan demikian Pemohon I Pailit berkedudukan sebagai Kreditor, 

sedangkan Termohon Pailit berkedudukan sebagai Debitor; 

f) Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat Pemohon Pailit II bertanda 

PII.1 berupa Surat Perintah Kerja No. 037/SPK/WTE/VII/2018 tanggal 12 

Juli 2018 dan bukti surat bertanda PII.2 berupa Surat Perintah Kerja No. 

059/SPK/WTE/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dapat diketahui bahwa 

antara Sriyono Dio Pamungkas dengan PT. Wahanayasa Trans Energi 

terdapat hubungan hukum perjanjian kerja menyelesaikan pekerjaan 

Erection Tower Proyek 150 kVKelapa-Muntok Sec-2, dimana Pemohon II 
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berkedudukan sebagai penerima pekerjaan sedangkan PT. Wahanayasa 

Trans Energi berkedudukan sebagai pemberi pekerjaan; 

g) Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon Pailit II bertanda PII.3 

berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan N0. 

030/BAPP/erc-KM- 02/2019 tanggal 25 Januari 2019, nukti surat 

bertanda PII.5 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan 

Pekerjaan No. 031/BAPP/erc-KM-02/II/2019 tanggal 9 Februari 2019, 

bukti surat bertanda PII.7 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan 

Penyerahan Pekerjaan No. 0042/BAP PEK/SO/BELITUNG/I/2019, bukti 

surat bertanda PII.9 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan 

Pekerjaan No. 0043/BAP-PEK/SO/BELITUNG/I/2019, bukti surat 

bertanda PII.11 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan 

Pekerjaan No. 0059/BAPPEK/ SO/BELITUNG/II/2019, bukti surat 

bertanda PII.13 berupa Berita Acara SO/BELITUNG/III/2019 dapat 

diketahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Pailit II 

telah selesai dilaksanakan. 

h) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit II bertanda 

PII.4 berupa Invoice tertanggal 25 Januari 2019, bukti surat bertanda PII.6 

berupa Invoice No. 031/SUBCONT-WTE.JAKARTA/erc-KM-02/II/2019 

tanggal 9 Februari 2019, bukti surat bertanda PII.8 berupa Invoice 

tertanggal 6 Januari 2019, bukti surat bertanda PII. 10 berupa Invoice 

tertanggal 14 Januari 2019, bukti surat bertanda PII.12 berupa Invoice 

tertanggal 21 Februari 2019 dan bukti surat bertanda PII.14 berupa 
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Invoice tertanggal 15 Maret 2019 dapat disimpulkan bahwa Pemohon 

Pailit II telah melakukan penagihan kepada PT. Wahanayasa Trans Energi, 

masing-masing dengan nilai tagihan yaitu Rp. 151.252.387,- (seratus lima 

puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh 

tujuh rupiah, Rp. 111.127.429,- (serratus sebelas juta serratus dua puluh 

tujuh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah, Rp. 287.400.000,- (dua 

ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Rp. 156.600.000- 

(seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 211.110.900,- 

( dua ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan 

Rp. 231.819.300,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan 

belas ribu tiga ratus rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 

1.149.310.016,- (satu miliyar serratus empat puluh Sembilan juta tiga 

ratus sepuluh ribu enam belas rupiah), didukung pula dengan bukti surat 

bertanda PII.15 berupa Surat Pernyataan Nomor 308/WTE-

BOARD/09/19 yang dibuat oleh PT. Wahanayasa Trans Energi yang 

menyatakan akan menyelesaikan tagiha-tagihannya dengan mitra usaha 

untuk proyek; 

i) Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Pailit II yaitu Sriyono Dio 

Pamungkas memiliki tagihan atau piutang pada Temrohon Pailit. Dengan 

demikian Pemohon Pailit II berkedudukan sebagai Kreditor, sedangkan 

Termohon Pailit berkedudukan sebagai Debitor; 
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j) Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 

bahwa Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II mempunyai kedudukan dan 

kualitas yang sah sebagai Kreditor dan PT. Wahanayasa Trans Energi 

(Termohon Pailit) sebagai Debitor. Dengan demikian diperoleh fakta 

hokum bahwa Debitor yaitu PT. 

2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih ; 

a) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang 

Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan 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 atau kontinjen, yang timbul karena 

perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan 

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat 

pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur; 

b) Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

utang adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-

undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur; 

c) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa 

telah terbukti antara Pemohon PKPU I dengan Termohon Pailit terdapat 

hubungan kerja penyelesaian pekerjaan pondasi dan Pemohon PKPU II 

dengan Termohon Pailit terdapat hubungan hukum perjanjian kerja 
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penyelesaian pekerjaan Erection Tower Proyek 150 kVKelapa-Muntok 

Sec-2. Dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan pengerjaannya oleh 

Pemohon Pailit I dan juga oleh Pemohon Pailit II sebagaimana bukti surat 

PI.4, PI.5, PI.7, PI.9 dan PI.11 juga bukti surat bertanda PII.5, PII.7, PII.9, 

PII.11 dan PII.13; 

d) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI.6, PI.8, PI.10 dan PI.12, 

PII.4, PII.6, PII.8, PII.10, PII.12 dan PII.14 Pemohon Pailit I dan Pemohon 

Pailit II telah mengajukan tagihan kepada Termohon Pailit yaitu PT. 

Wahanayasa Trans Energi, akan tetapi Termohon Pailit belum memenuhi 

kewajibannya untuk membayar tagihan dari para Pemohon tersebut yaitu 

kepada Pemohon Pailit I sejumlah Rp. 2.152.435.588,- (dua miliyar sertaus 

lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan 

puluh delapan rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sejumlah Rp. 

1.149.310.016,- (satu miliyar serratus empat puluh Sembilan juta tiga 

ratus sepuluh ribu enam belas rupiah), bahkan berdasarkan bukti surat 

bertanda PI.13, PI.14 tertanggal 17 Oktober 2022), demikian juga bukti 

surat bertanda PII.16 serta PII.17 (tertanggal 17 Oktober 2022) berupa 

surat teguran dari Pemohon Pailit I dan juga Pemohon Pailit II, supaya 

Termohon dalam waktu 5 hari terhitung tanggal surat ini untuk membayar 

secara tunai dan seketika seluruh kewajibannya kepada Pemohon Pailit I 

dan Pemohon Pailit II ; 

e) Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jatuh waktu utang yang harus dibayar oleh Debitor yaitu Termohon Pailit 
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adalah 5 hari setelah tanggal surat tersebut. Tanggal surat somasi yang 

diajukan oleh para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit yaitu tanggal 

17 Oktober 2022. Dengan demikian batas waktu pembayaran utang oleh 

Termohon Pailit yaitu PT. Wahanayasa Trans Energi yaitu tanggal 22 

Oktober 2022 ; 

f) Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Termohon Pailit yaitu PT. Wahanayasa Trans Energi telah mempunyai 

utang yang timbul karena adanya hubungan kerja dengan adanya 

perjanjian kerja antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit juga 

antara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit, dan Termohon Pailit 

tidak memenuhi kewajibannya untuk  membayar utang kepada para 

Pemohon, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut yaitu tanggal 

22 Oktober 2022, sehingga dengan fakta hukum demikian, Termohon Pailit 

sudah dapat dinyatakan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya 

membayar utangnya kepada para Pemohon; 

g) Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat syarat kedua yaitu Debitor tidak membayar sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi ; 

 

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ; 

a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terdapat fakta atau keadaan 

yang terbukti secara sederhana adalah pembuktian mengenai fakta adanya 

dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
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ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor, sedangkan adanya 

perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan pemohon pailit dan 

termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan 

pailit ; 

b) Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum syarat materiil pertama dan 

kedua sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa terdapat fakta Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor yaitu 

Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, dan juga Termohon Pailit yaitu PT. 

Wahanayasa Trans Energi mempunyai bukan saja satu utang tetapi 

mempunyai 2 (dua) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih yang 

tidak dapat dibayar lunas oleh Debitor yaitu Termohon Pailit yang juga 

diakui sebagaimana bukti surat bertanda PII.15; 

c) Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka syarat ketiga 

menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi ; 

d) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh syarat, baik syarat formil dan 

juga syarat materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 3, ayat (1) jo Pasal 7 

dan Pasal 8 ayat (4) Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban. Pembayaran Utang telah terpenuhi, 

maka terhadap petitum pokok para Pemohon Pailit untuk menyatakan 

Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya 

patut untuk dikabulkan. 

4. Analisis Syarat Pailit Berdasarkan Hasil Putusan Diatas 
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Putusan Perkara Kepailitan yang peneliti kaji juga menjadi salah satu 

akibat syarat kepailitan yang sederhana. Meskipun pada akhirnya majelis 

hakim menolak permohonan pailit dengan pertimbangan jumlah utang 

yang terlalu sedikit. Tetapi seharusnya perkara seperti ini seharusnya 

menjadi evaluasi untuk perlu diubahnya syarat kepailitan yang lebih 

komprehensif agar tidak ada perusahaan solven yang dipailitkan. Sehingga 

undang-undang kepailitan tidak memberikan peluang bagi kreditor untuk 

memanfaatkan kepailitan dalam menagih utangnya pada perusahaan yang 

solven. Salah satu penyebab dari putusan perkara kepailitan yang tidak 

sejalan dengan tujuan hukum kepailitan ialah Lemahnya perlindungan 

hukum yang merata dan adil bagi pihak kreditur, debitur, dan stakeholder. 

Sebagaimana amanat dari salah satu asas hukum kepailitan yang harus 

memberikan perlindungan hukum yang seimbang, maka pengaturan 

insolvensi bukan hanya harus melindungi krditur, tetapi juga melindungi 

debitur dan stakeholder. Bagaimanapun, debitur, kreditur, dan stakeholder 

adalah pihak yang saling berkesinambungan dan memiliki peran penting 

dalam suatu perusahaan karena fungsi dari seluruh pihak dapat 

mempengaruhi bagaimana bisnis berjalan. 

Hal yang dituangkan dalam undang-undang kepailitan ini tentunya 

dapat menjadi sebuah warning sign bagi para pelaku usaha yang 

berkedudukan sebagai debitor. Pada dasarnya kepailitan harusnya menjadi 

jalan keluar terkahir bagi para pihak yang bersengketa. Undang-Undang 

Kepailitan seakan juga memberikan celah bagi para kreditor untuk 
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mempailitkan debitor yang tidak membayar utangnya saat jatuh tempo 

tanpa melihat kondisi keuangan debitor terlebih dahulu. Hal ini 

diakibatkan karena dalam undang-undang kepailitan tidak dibahas syarat 

kepailitan mengenai kondisi keuangan debitor. Artinya kreditor dapat 

dengan mudah mengajukan permohonan pailit sebagai bentuk ancaman 

atau sebagai gertakan terhadap debitor yang belum membayar utangnya 

yang telah jatuh tempo. 

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh 

financial distress yang harus dialami oleh debitor dari usaha yang 

mengalami kemunduran3. Undang-Undang Kepailitan sendiri dalam Pasal 

2 mengatur jika syarat-syarat kepailitan sudah terpenuhi, maka debitor 

dapat dengan mudah dipailitkan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi 

debitor untuk menjalankan usahanya disebabkan harta kekayaanya yang 

telah menjadi boedel pailit dikuasai oleh kurator. 

Tentunya hal tersebut dapat memunculkan sebuah stigma bahwa 

dengan syarat kepailitan yang sedemikian rupa tidak mengakomodasi 

perlindungan hukum yang berimbang pada para pelaku usaha ataupun 

investor yang berkedudukan sebgai debitor dan melakukan usaha di 

Indonesia. Seakan-akan undang-undang kepailitan tidak memunculkan 

sebuah solusi bagi para pelaku usaha yang dimohonkan pailit atau 

dipailitkan dalam menjalankan usahanya.  

Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti 

dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan 
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tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan 

terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan 

usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai 

ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset 

perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan 

terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, 

keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan 

direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya 

pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai 

dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit 

terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut.48 

Sebagaimana pendapat Paulus Efendy Lotulung, yang menyatakan 

bahwa pengertian tentang pembuktian sederhana dalam kepailitan, 

“Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, 

sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, 

maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana.” 

Adapun mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim yang sering 

menganggap bahwa hutang perusahaan terhadap karyawan berupa gaji 

dan tunjangan lainnya menjadikan pembuktian menjadi tidak sederhana, 

 
48 Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Jurisprudentie, Vol.4 No. 2 

(2017),h.1 
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tidak boleh dianggap sebagai sengketa yang dapat membatalkan syarat 

permohonan pailit jika merujuk Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. 

B. Urgensi Penerapan Incolvency Test Dalam Menentukan Standar 

Kepailitan Di Indonesia 

Penghapusan syarat Insolvency Test dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kepailitan dan PKPU merupakan hal 

yang sangat menguntungkan bagi pihak kreditor.49 Dengan tidak adanya 

Insolvency Test sebagai persyaratan dalam mempailitkan debitur maka di 

Indonesia terdapat banyak perkara perusahaan yang solven namun 

diputus pailit oleh pengadilan niaga. UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak 

mengatur mengenai insolvency test maka Peneliti dapat beranggap bahwa 

kemampuan membayar debitur tidak menjadi dasar pertimbangan dalam 

memutuskan perkara pailit. Hal ini menyebabkan banyaknya perkara di 

pengadilan niaga indonesia yang keliru dalam penerapannya karena 

perusahaan yang solven diputus kepailitan dan perusahaan insolven 

diputus PKPU. Insolvency Test didefinisikan sebagai uji kemampuan 

debitor dalam melakukan pembayaran utang-utangnya yang mencakup 

pengujian cash flow test, balanced test dan lain-lain. 50 

 
49 Kendry Tan, Mencegah Kepailitan Debitur saat Pandemi Covid-19: Manfaat 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test?. Jurnal Of judicial Review, Vol. 24 

No.2 (2022), h.312 

50 Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif 
Hukum Formil dan Materil. Jurnal Yudisial, 7(2), 157-172, 
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kepailitan menggunakan insolvency test sebagai syarat dalam 

penentuan perkara kepailitannya. Beberapa contoh pengujian keuangan 

dalam menentukan kemampuan membayar sebuah perusahaan adalah 

cash flow test, yaitu pengujian terhadap kemampuan membayar debitur 

setelah jatuh waktu; balance sheet test, yaitu pengujian terhadap 

kewajaran nilai aset debitor dalam menutupi utang-utangnya; dan capital 

adequany test, yaitu pengujian terhadap debitur untuk menentukan kapital 

yang memadai. Dengan demikian kepailitan seharusnya merupakan jalan 

terakhir dalam melakukan penyelesaian utang yang tidak disanggupi 

debitur. Sehingga apabila debitor tidak memenuhi persyaratan insolven 

setelah dilakukan insolency test maka permohonan tersebut harus ditolak. 

Asas kelangsungan usaha atau yang dikenal juga dengan going 

concern merupakan salah satu asas yang dianut UU Kepailitan dan PKPU. 

Asas memiliki arti bahwa perusahaan atau debitor yang mampu 

mempertahankan usahanya dalam jangka panjang tidak dilikuidasi dalam 

jangka pendek. Dibutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan yang 

dibuat oleh auditor selaku pihak yang berkompetensi dalam menentukan 

kelayakan untuk melangsungkan usaha suatu perusahaan. Pertimbangan 

kelayakan suatu perusahaan harus dikedepankan untuk melindungi hak 

debitor selain dalam hal untuk pemenuhan utang kepada kreditor . 

Perusahaan-perusahaan merupakan bagian dari aset negara yang menjadi 

sumber pendapatan negara, sehingga apabila dalam suatu negara terdapat 

banyak negara yang dijatuhkan putusan pailit maka negara akan 
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mengalami penurunan pendapatan berupa pajak. Undang-undang 

Kepailitan dan PKPU tidak menggunakan asas kelangsungan usaha dalam 

mempertimbangkan kelayakan suatu perusahaan untuk dijatuhkan 

kepailitan dengan diperkuat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU 

Kepailitan dan PKPU mengenai syarat kepailitan maka semakin mudah 

untuk mempailitkan sebuah perusahaan tanpa melihat prospek 

perusahaan tersebut kedepannya.51 

Perusahaan yang memiliki prospek yang baik kedepannya dapat 

diukur dengan melakukan insolvency test. Insolvency test menurut Peneliti 

merupakan perlindungan hukum kepada debitor yang beritikad baik 

dalam melakukan penyelesaian utang. Lain daripada itu, insolvency test 

juga dapat mencegah kreditor yang beritikad buruk dalam mempailitkan 

debitor untuk kepentingan dirinya. Insolvency test memiliki hubungan 

yang erat terhadap tujuan kepailitan debitor. Secara singkat tujuan 

kepailitan adalah untuk mengumpulkan harta debitor kemudian dilakukan 

penyelesian utang-utang debitor terhadap para kreditornya. Hal ini 

bermanfaat dalam mencegah debitor dalam mengalihkan hartanya guna 

menghindar penyelesaian utang, melindungi serta menjamin penyelesaian 

utang debitor dan mencegah perebutan harta debitor oleh kreditor. Namun 

hal ini akan berbeda dengan debitor solven yang beritikad baik karena 

 
51 Irianto, C. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaia Perkara 

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU). Jurnal Hukum dan 
Peradilan, Vol.4 No. 3, (2015), h.399-418 
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harta yang dimilikinya cukup untuk membayar utang-utang yang ada. 

Debitor yang lulus dalam insolvency test tidak dapat memasuki ranah 

kepailitan dikarenakan masih solven namun debitor tersebut dapat 

memasuki ranah PKPU guna memberikan kepastian penyelesaian utang 

tanpa harus dilakukan pemberesan perusahaan. Penerapan Insolvency test 

dinilai peneliti akan memberikan keadilan distributif terhadap pihak-pihak 

yang bersangkutan sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan. Insolvency test tersebut seharusnya diterapkan 

dalam penyeleksian perkara kepailitan ataupun PKPU dalam pelaksanaan 

hukum di Indonesia. Penyeleksian ini berguna untuk meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan hukum di Indonesia karena Indonesia sendiri 

merupakan negara hukum. 

Perkara yang salah dalam penentuan ranah kepailtian atau PKPU 

menurut Peneliti juga akan menghambur-hambur sumber daya 

pemerintah dalam melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut 

sehingga sudah sepatutnya untuk dilakukan penyeleksian dari awal 

perkara tersebut bermula dengan insolvency test. Kasus-kasus perusahaan 

yang solven dan memiliki prospek yang baik kedepannya namun 

dijatuhkan pailit, seperti PT. Asuransi Jiwa Manulfie, PT. Prudential Life 

Asuransi dan PT. Telekomunikasi Seluler, seharusnya tidak terjadi di 

Indonesia karena perusahaan-perusahaan tersebut akan turut serta 

membangun perekonomian Indonesia dan turut serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perkara utang-piutang yang akan 
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diselesaikan melalui jalur litigasi sebaiknya menggunakan sarana PKPU 

yang telah disediakan dengan syarat bahwa debitor masih solven. 

Kepailitan sebuah perusahaan akan mengakibatkan dampak yang tidak 

hanya dirasakan debitor dan kreditor tetapi akan turut memberikan 

dampak kepada karyawan perusahaan, negara maupun pihak lain yang 

mungkin terkait. 

Syarat permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU dianggap terlalu sederhana yang kerap kali 

menimbulkan masalah. Implikasi dari adanya implementasi syarat 

tersebut terdapat putusan pengadilan yang menimbulkan keraguan atas 

ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu kasusnya adalah Putusan Pailit 

Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan pailit tersebut 

diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi 

Selular atas utang yang jatuh tempo. Duduk perkaranya yaitu PT. 

Telekomunikasi Seluler memiliki utang sebesar Rp5.260.000.000,00 

terhadap PT. Primajaya Informatika yang telah jatuh tempo dan tidak 

dibayarkan. PT. Telekomunikasi Seluler menolak membayar utang tersebut 

karena PT. Primajaya Informatika telah melakukan wanprestasi atas 

perjanjian kerja sama tersebut.104 PT. Telekomunikasi Seluler memiliki 

status sebagai perusahaan terbesar kala itu, dengan total aset yang tercatat 

lebih dari Rp111.000 miliar dan liabilitas tercatat sebesar Rp44.391 miliar 
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sehingga kondisi keuangan PT. Telekomunikasi Seluler dalam keadaan yang 

baik dan tidak melampaui jumlah utang yang diperkirakan.52 

Terdapat pula kasus lain yang membuktikan bahwa kasus-kasus 

serupa terjadi akibat syarat-syarat pailit dalam Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU. Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg antara 

Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono sebagai debitor dan PT. 

Bank Internasional Indonesia sebagai kreditor. Duduk perkaranya adalah 

debitor tidak membayar utangnya kepada PT. Bank Internasional 

Indonesia. Utang-piutang tersebut tercantum dalam sebuah perjanjian 

utang-piutang yang didalamnya terdapat Hak Tanggungan. Majelis Hakim 

menyatakan pailit debitor dengan pertimbangan telah terpenuhinya syarat 

permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan tersebut dibatalkan 

dalam tingkat kasasi karena dinilai terdapat kesalahan dalam menerapkan 

hukum dalam pertimbangan pengabulan permohonan pailit yang 

merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian 

utang-piutang antara debitor dan kreditor karena perjanjian telah dijamin 

dengan Hak Tanggungan. Upaya hukum yang harus dilakukan atas duduk 

perkara tersebut yaitu dengan menjual objek. Hak Tanggungan dengan cara 

pelelangan umum melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang. 

 
52 https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/201/telkom-indonesia-

annualreport-indonesian-2012.pdf, diakses tanggal 17 April 2024  pukul 14.49 WITA.   
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Menurut Siti Anisah bahwa undang-undang kepailitan Indonesia 

sepatutnya memiliki insolvency test sebagai syarat dalam mengajukan 

permohonan pailit.53 Idealnya kepailitan dijatuhkan kepada debitor yang 

telah dinyatakan dalam keadaan insolven. Keadaan insolvent diartikan 

sebagai keadaan debitor yang tidak mampu secara finansial membayar 

sebagian/seluruh utang-utangnya atau nilai aktiva dan asetnya kurang dari 

nilai pasiva atau liabilities-nya. Keadaan tersebut dapat diukur dengan 

insolvency test.54 Insolvency test sebelumnya telah diatur dalam Pasal 1 

ayat (1) Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348 

yang berbunyi sebagai berikut:55  

“Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu 
membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti 
membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya 
sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor (orang yang 
berpiutang) atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan 
putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang 
bersangkutan dalam keadaan pailit.” 

 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hanya debitor yang tidak mampu 

membayar utangnya saja yang dapat dinyatakan pailit. Ketidakmampuan 

 
53 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum 

Kepailitan Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2006. 
54 Teddy Anggoro & Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018. 

55 Gede Aditya Pratama, Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di 
Indonesia, Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas 
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021, hlm. 6. 
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debitor dalam membayar utangnya tersebut hanya dapat diketahui apabila 

telah dilakukan insolvency test. Kondisi insolvent yaitu kondisi saat debitor 

memiliki nilai aset. yang seluruhnya lebih kecil dibandingkan total utangnya 

terhadap para kreditor, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

Tujuan insolvency test agar dapat mengetahui total aset debitor lebih 

besar atau lebih kecil dari nilai seluruh utang yang dimiliki oleh debitor 

tersebut (balance sheet insolvency). Keadaan tidak mampu debitor dalam 

membayar utang-utangnya terhadap para kreditor tersebut dapat dilihat 

apabila total nilai utang debitor lebih besar dari seluruh nilai aset yang 

dimilikinya. Hal ini dikarenakan sekalipun seluruh aset debitor dijual tetap 

tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada para kreditor. Insolvency 

test dapat dilakukan oleh akuntan publik/auditor independen yang 

ditunjuk oleh debitor dan kreditor, atau apabila debitor dan kreditor tidak 

dapat menyepakati auditor mana yang akan ditunjuk, maka pengadilan 

dapat menunjuk auditor tersebut. 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan syarat 

insolvency test untuk menyatakan pailit debitor. Keadaan insolvency yang 

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

ditentukan setelah adanya pernyataan pailit debitor pada saat rapat 

pencocokan piutang, debitor tidak menawarkan rencana perdamaian, 

rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan 

total aset < total utang = insolven  
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perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Penilaian terhadap insolvency test yang dimaksud dalam pasal 

tersebut berbeda dengan insolvency test yang dilakukan sebagai tahap awal 

dalam penentuan pailitnya debitor. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan 

maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan 

pertimbangan mengenai kemampuan debitor dalam membayar utangnya 

yang berakibat kreditor dengan jumlah tuntutan utang yang relatif 

kecil/sedikit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang 

mempunyai aset jauh lebih besar dibandingkan dengan utang yang harus 

dibayar kepada kreditor yang mengajukan permohonan pailit tersebut. 

Faktanya, insolvency test telah didorong oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam uji materil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan 

Nomor 071/PUUII/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 bahwa 

terdapat kelonggaran dalam syarat permohonan pernyataan pailit yang 

merupakan kelalaian pembuat UndangUndang dalam merumuskan Pasal 2 

ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka 

kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit 

tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak 

mampu.56 

 
56 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 071/PUU-

II/2004 dan Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005. 
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Banyaknya perusahaan/debitor yang dimohonkan pailit maupun 

PKPU akhirakhir ini dapat disebutkan karena tidak adanya insolvency test. 

Hal ini dikarenakan jangka waktu pemeriksaan perkara yang telah diatur 

dalam undang-undang menjadikan kepailitan sebagai sarana penagihan 

utang secara cepat. Apabila debitor dalam keadaan insolven, maka 

mekanisme yang ditempuh yaitu mekanisme gugatan wanprestasi karena 

menuntut pelunasan utang (prestasi) di peradilan umum, bukan 

mekanisme kepailitan di pengadilan niaga. 

Lembaga insolvency test sangatlah urgen atas perkara kepailitan di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari syarat permohonan pernyataan pailit 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dianggap 

terlalu sederhana yang kerap kali menimbulkan masalah. Selain itu, 

banyaknya perusahaan maupun debitor yang dimohonkan pailit maupun 

PKPU juga disebabkan karena tidak adanya insolvency test. Indonesia 

sebelumnya pernah menerapkan insolvency test yang diatur pada 

Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348, tetapi 

tidak diatur kembali pada Undang-Undang Kepailitan maupun 

UndangUndang Kepailitan dan PKPU. Mahkamah Konstitusi telah 

mendorong insolvency test dalam uji materil Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-

002/PUU-III/2005 bahwa terdapat kelonggaran dalam syarat permohonan 

pernyataan pailit yang merupakan kelalaian pembuat undang-undang 

dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1). 
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Selain itu, Insolvency test dapat dipertimbangkan untuk diatur ke 

depan dalam rangka melindungi perusahaan yang solven yang beritikad 

baik, karena untuk menghindari penyalahgunaan lembaga kepailitan, untuk 

menguntungkan oknum tertentu, serta menghindari mafia kepailitan yang 

sengaja memanfaatkan lembaga kepailitan untuk keuntungan dirinya 

dengan merugikan pihak lain. Pengaturan insolvency test sebagai sarana 

untuk melindungi debitor yang beritikad baik tidak dapat diberlakukan 

untuk semua permohonan kepailitan. Terhadap debitor yang meskipun 

memiliki solvabiltas yang baik tapi sejak semula beritikad buruk untuk tidak 

membayar utangnya, tidak patut dilindungi dari terjadinya kepailitan 

terhadap dirinya. Di sinilah peran peraturan perundang-undangan dan juga 

peran hakim untuk dapat memilah dan memilih mana debitor yang solven 

yang patut mendapatkan perlindungan dan mana debitor solven yang tidak 

patut mendapatkan perlindungan tersebut. Sebelum terdapat perubahan 

UU Kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU yang tidak mengatur mengenai insolvency 

test, dalam rangka penerapan perlindungan debitor yang memiliki 

solvabilitas, hakim dapat mempertimbangkan tentang solvabilitas debitor 

pailit sebelum menyatakan pailit terhadap debitor. Ini berarti bahwa hakim, 

meskipun debitor telah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar 

lunas yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih serta memiliki dua atau 

lebih kreditor, tidak mutatis mutandis menyatakan debitor pailit. Hakim 

dapat mempertimbangkan kondisi lain di luar syarat yang telah ditentukan 
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dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pertimbangan lain tersebut adalah 

solvabilitas debitor dan itikad baik debitor atas ketidakmembayaran utang 

tersebut. Jika hakim merasa yakin berdasarkan bukti yang ada bahwa 

debitor dalam keadaan solven serta ketidakmembayaran utangnya karena 

itikad baik, maka hakim dapat menolak untuk memailitkan debitor tersebut. 

Langkah hakim yang mempertimbangkan hal lain selain yang disyaratkan 

dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah berdasarkan pada Pasal 8 

ayat (6) huruf a UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (6) huruf a UU Kepailitan 

menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) wajib memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

dasar untuk mengadili” Sumber hukum tidak tertulis tersebut adalah antara 

lain kepatutan, kewajaran, keadilan, doktrin hukum, dan sejenisnya. 

Sementara itu untuk pengaturan ke depan mengenai insolvency test 

tersebut harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 57 

1. Insolvency test tidak dipersyaratkan untuk semua permohonan 

kepailitan, melainkan terhadap debitor yang beritikad baik.  

2. Insolvency test dipertimbangkan dalam hakim memutus permohonan 

kepailitan, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan tersendiri diluar 

sidang permohonan kepailitan.  

 
57 M. Hadi Shubhan, Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad 

Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis , Vol.33  No.1  (2014), h. 19 
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3. Bukti yang mendukung tentang solvabilitas debitor adalah dengan hasil 

audit dari kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar secara resmi. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengartikan kepailitan 

sebagai sita umum atas segala kekayaan debitor pailit yang 

pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan 

seorang Hakim Pengawas. Lebih lanjut dalam undang-undang yang 

sama disebutkan bahwa syarat pailitnya debitor ialah memiliki lebih 

dari satu kreditor dan debitor tidak melunasi salah satu dari utangnya 

yang telah jatuh tempo. Hal yang dituangkan dalam undang-undang 

kepailitan ini tentunya dapat menjadi sebuah warning sign bagi para 

pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor. Pada dasarnya 

kepailitan harusnya menjadi jalan keluar terakhir bagi para pihak yang 

bersengketa. Undang-Undang Kepailitan seakan juga memberikan 

celah bagi para kreditor untuk mempailitkan debitor yang tidak 

membayar utangnya saat jatuh tempo tanpa melihat kondisi keuangan 

debitor terlebih dahulu. Tentunya hal tersebut dapat memunculkan 

sebuah stigma bahwa dengan syarat kepailitan yang sedemikian rupa 

tidak mengakomodasi perlindungan hukum yang berimbang pada para 

pelaku usaha ataupun investor yang berkedudukan sebagai debitor dan 

melakukan usaha di Indonesia. Seakan-akan undang-undang kepailitan 
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tidak memunculkan sebuah solusi bagi para pelaku usaha yang 

dimohonkan pailit atau dipailitkan dalam menjalankan usahanya. 

2. Undang-undang kepailitan di Indonesia tidak mengatur regulasi 

insolvensy test. Insolvency merupakan keadaan debitor yang memiliki 

sejumlah utang pada semua kreditornya (tanpa membedakan jenis 

kreditor) yang melebihi seluruh nilai asetnya. Tujuan insolvency test 

agar dapat mengetahui total aset debitor lebih besar atau lebih kecil 

dari nilai seluruh utang yang dimiliki oleh debitor tersebut. Keadaan 

tidak mampu debitor dalam membayar utang-utangnya terhadap para 

kreditor tersebut dapat dilihat apabila total nilai utang debitor lebih 

besar dari seluruh nilai aset yang dimilikinya. Instrumen Insolvency 

test dapat digunakan untuk memberikan perlindungan debitor yang 

memiliki solvabilitas yang baik dan beritikad baik. Pengaturan 

insolvency test dapat dimasukan dalam perubahan UU No. 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan memperhatikan 

kepentingan antara debitor dengan kreditor. Sepanjang belum ada 

perubahan terhadap UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU, hakim dapat memberikan perlindungan terhadap debitor yang 

solven dari penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh kreditor yang 

beritikad buruk dengan menggunakan prinsip kepatutan, kewajaran, 

dan keadilan. 



78 
 

 
 

 

B. Saran 

1. Undang-Undang Kepailitan hendaknya disesuaikan dengan 

perkembangan dunia dan perkembangan ekonomi di Indonesia, 

sehingga tercipta perlindungan hukum yang baik bagi debitor, kreditor 

dan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas. 

2.  Kondisi sebagaiamana diuraikan diatas menjadi cerminan dari belum 

terpenuhinya asas perlindungan hukum yang berimbang dalam 

Undang-Undang Kepailitan. Sehingga diharapkan legislator dapat 

merevisi atau memperbaharui beberapa poin terkait dengan syarat-

syarat kepailitan agar Undang-Undang Kepailitan benar-benar 

mencerminkan asas perlindungan yang berimbang, asas kelangsungan 

usaha, dan asas mendorong investasi dan bisnis.  

3. Dibutuhkannya suatu progresivitas hukum pada UU KPKPU sebagai 

landasan hukum kepailitan Indonesia dengan mengatur terkait metode 

insolvency test sebagai mekanisme pembuktian atas keadaan 

solvabilitas debitur. 
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