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Nama : Halida Nurina
Program Studi: Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia 
Judul : Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit

dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui 
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit 
Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 
pada Bank Niaga).

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang 
menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan 
pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak 
Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang 
digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara 
kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum 
masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal 
KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank 
Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit 
macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit 
melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, 
keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum 
Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang 
memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana 
terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah 
dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 
KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui 
Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis 
perkreditan sehingga memperoleh kredit 3'ang bersangkutan. Sementara itu, Bank 
Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong 
Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. 
Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo 
sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita 
kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, 
Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya 
klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga 
atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa 
keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi 
kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya 
penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan 
dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

Kata Kunci: penjaminan kredit, Perum Jamkrindo, asuransi kredit.
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Name : Halida Nurina
Major : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Title : Credit Guarantee as One of The Credit Security on The Loan Facility 

for Micro Small Medium Enterprises (Case Study o f Credit 
Guarantee Using Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia on 
The Default of Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong 
Royong in relation to Its Credit Agreement with Niaga Bank)

This law research is using normative juridical as a type of law research which 
produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute 
approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting 
technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library 
research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law 
materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using 
primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo 
party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. 
The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee 
through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its 
account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal 
cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and 
Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem 
is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and 
credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit 
guarantee through Perum Jamkrindo is needed because o f the account receivable 
guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution 
weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is 
based on the releasing of Perum Jamkrindo*s privilege as stated in Article 1831 
and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from 
Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan 
requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, 
Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong 
Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit 
guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by 
Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, 
guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. 
According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party 
who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some 
contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit 
insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK 
gain the banking loan which is using credit guarantee.

Key words: credit guarantee, Perum Jamkrindo, credit insurance.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



HALAMAN JUDUL...................................................................................................  i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS........................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................... iii
KATA PENGANTAR................................................................................................. iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..............................v
ABSTRAK....................................................................................................................vi
ABSTRACT.................................................................................................................vii
DAFTAR ISI.............................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL......................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR................................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................. xii

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah................................................................................. 1
1.2 Perumusan Masalah......................................................................................12
1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................................... 13
1.4 Manfaat Penelitian........................................................................................ 13
1.5 Kerangka Konsepsional

1.5.1 Kerangka Teoritis........................................................................... 14
1.5.2 Kerangka Konsepsional................................................................. 18

1.6 Metode Penelitian......................................................................................... 21
1.7 Sistematika Penelitian..................................................................................24

2. KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN 
KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

2.1 Pemberian Kredit Bank............................................................................... 27
2.2 Pengertian Pengamanan Kredit................................................................... 37
2.3 Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit

2.3.1 Jaminan dalam Pemberian Kredit..................................................37
2.3.1.1 Jaminan yang Bersifat Kebendaan................................... 38
2.3.1.2 Jaminan yar.g Bersifat Perorangan................................... 40
2.3.1.3 Perjanjian Penjaminan Kredit Merupakan Sah!-

Satu Bentuk dari Penanggungan......................................52
2.3.2 Asuransi Kredit...............................................................................60

3. KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA, DAN 
KPRI-GOTONG ROYONG DALAM KASUS KREDIT MACET
3.1 Dasar Hukum Perum Jamkrindo................................................................. 77
3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo........................................... 86
3.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo.....................................87
3.4 Hubungan Hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga dan

KPRI-Gotong Royong
3.4.1 Berdasarkan Perjanj ian Kredit antara Bank Niaga dan

KPRI-Gotong Royong..................................................................... 91
3.4.2 Klausul-klausul yang Penting dalam Perjanjian Kredit

antara Bank Niaga dan KPRI-Gotong Royong..............................91

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



3.4.3 Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia................................................99
3.4.4 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum 

Jamkrindo dan Bank Niaga, Surat Persetujuan Prinsip 
Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang Disalurkan 
kepada Koperasi Pegawai/Karyawan dan Sertifikat
Penjaminan.................................................................................... 101

3.4.5 Hal-hal yang Diatur dalam SP3K Induk...................................... 102
3.4.6 Hal-hal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan...................... 107
3.4.7 Skema Hubungan Hukum Para Pihak.......................................... 109

3.5 Mekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit................................. 109

4. PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM 
KASUS KREDIT MACET KPRI-GOTONG ROYONG PADA BANK 
NIAGA SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT

4.1 Dasar Pertimbangan Hukum Masih Diperlukan Adanya Penjaminan
Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam Pemberian Kredit dari Bank 
Niaga kepada KPRI-Gotong Royong yang telah Dijamin oleh 
Jaminan Fidusia.......................................................................................... 113

4.2 Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macer KPRI-
Gotong Royong pada Bank Niaga dengan Adanya Penjaminan Kredit 
melalui Perum Jamkrindo...........................................................................125

4.3 Perbedaan, Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit 
dengan Asuransi Kredit sebagai Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit
4.3.1 Perbedaan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi

Kredit.............................................................................................. 137
4.3.2 Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan

Asuransi Kredit...............................................................................162

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan.................................................................................................169
5.2 Saran............................................................................................................171

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................174

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



Tabel 1......................................................................................................................... 104
Tabel 2 ......................................................................................................................... 112

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



Gambar 1.......................................................................................................................42
Gambar 2.......................................................................................................................42
Gambar 3.......................................................................................................................49
Gambar 4.......................................................................................................................49
Gambar 5.......................................................................................................................63
Gambar 6.......................................................................................................................88
Gambar 7.......................................................................................................................90
Gambar 8..................................................................................................................... 109
Gambar 9..................................................................................................................... 126
Gambar 10................................................................................................................... 132
Gambar 11................................................................................................................... 132

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-l/BDG/2006 antara Bank Niaga dan KPRI- 
Gotong Royong

Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006

Sertifikat Penjaminan No. XX-XXXX-XX tanggal 24 Mei 2006

Surat No. XX/SP3/C.3/111/2004 perihal SP3 Induk atas Kredit yang Disalurkan 
Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan tanggal 30 Maret 2004

Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 perihal Pengajuan Klaim a.n KPRI- 
Gotong Royong tanggal 23 Mei 2008

Surat No. XXXX/P/C.3/VI/2008 perihal Pengajuan Klaim a.n KPRI-Gotong 
Royong tanggal 5 Juni 2008

Surat No. XXX/SK/SME-I/BDG/08 perihal Kelengkapan Administrasi Proses 
Pengajuan Klaim KPRI-Gotong Royong tanggal 17 Juli 2008

Surat No. XXXX/P/C3/VII/2008 perihal Pembayaran Klaim a.n. KPRI-Gotong 
Royong tanggal 29 Juli 2008

Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung 
dengan PT Askrindo

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



BAB 1 
PENDAHULUAN

1.1 L atar Belakang Masalah

Pembangunan dilakukan untuk mengubah suatu kondisi dari suatu tingkat 

yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap 

lebih baik atau paling baik.1 Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan di 

Indonesia haruslah merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua 

sektor.2

Dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

(UUD 1945), pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan 

upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan 

pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Khusus pembangunan di bidang ekonomi, amanat tersebut dapat dilihat 

dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar- 
besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
Undang-undang.4

1 Mulhadi, “Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan 
Hukum di Indonesia.” <http://librarv.usu.ac.id/dovvnload/ fh/06002655j3df>, diakses 18 Oktober 

2007.
2 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang  

Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep 
dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1996), hlm. 1.

3 Indonesia (a), Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 7.

4 Indonesia (b), Undang-undang Dasar 1945, Ps. 33.
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. . j - pkonomi adalah perbankan. PerbankanSalah satu pelaku di bidang eKonon»
• •„ woiam nembangunan. Peran itu diw ujudkan

memegang peranan yang strategis dalam P

dalam «mgsi ulamanya »bagai i » ™ * * »
Debitur d«, Kreditur. Dengan kata ,a'n’ P=nghh»pun dan penyalur

dana masyarakat.5 . . .  . , ,
Fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dan tujuan perbankan nasional,

• ' „ „„uwcanaan pembangunan nasional dalam rangka
yaitu untuk menunjang pelaksanaa v
y in ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekono
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.6
F 5 . . . .  t majca peranan perbankan nasional perlu

Untuk mencapai tujuan di atas, maiw p
• j  fimesinva, yaitu dengan lebih m em perhatikan

ditingkatkan sesuai dengan fungs y . . .  . . ,
. • nprekonomian nasional dengan prioritas kepada

pembiayaan kegiatan sektor p . .
H . ilrrn kecil dan menengah, serta berbagai lapisan
Koperasi, pengusaha mikro, kecil

. u w « *  akan memperkuat struktur perekonom ian masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memp r
Kelompok pelak. usah, ini jumlahnya banyak d, Indonesia. O ,eh

^  a p rtil. pemerintah ingin m e n g « * ‘ P » « " " « “  '  » » .
i i au n n m i maka percepatan pertumbuhan U saha 

mengakar pada mayoritas pelaku ekonomi, m as p  . . . . . .
, .. j n  jm KMK) pantas menjadi prioritas.Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ( . . . .  ,

Membicarakan UMKMK * •* » > »  “ g ek° ~ m '

rakyat atau k e , i« »  ^ o n o m i a «  y » g  ■>«*“ “  <“  " * • * “
u UMKMK di Indonesia tercatat dalam sejarah

masyarakat kita. Keberadaan
. . oh-r\nnm\ selama empat tahun masa krisis antara perekonomian, dalam perjalanan ekonom, se.am f

cmnakin besar sumbangannya terhadap 
1997-2001, UMKMK tercatat semak .

, , ^  Bruto). Pada masa kondisi sulit tersebut,
pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto)

u „o Rahan Bakar Minyak (BBM) termasuk kenaikan 
ketika terjadi kenaikan harga B . . . . . . .
harga faktor-faktor prcduksi lainnya. UMKMK sangat luwes m enyik.p , kondis, 

, ,„ g  demikian dengan menurunkan ^  keuntungannya d ,n  m enyesuaikan

5 Indonesia (a), op.cit., Ps. 3.
6 Ibid., Ps. 4.° Ibid.y Ps. 4.
7 Ibid., Ps. 8.8 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan K redit M engantar U K M K  

Mengakses Pembiayaan, cet.I, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. v.

9 Ibid., hlm. 79.
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dengan perubahan harga pokok produksi.10 Oleh karena itu, kelompok usaha ini 

tercatat sebagai pelaku ekonomi Indonesia yang tangguh menghadapi krisis 

ekonomi dan bahkan berhasil memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi.11

Menurut Urata, kedudukan UMKMK dalam perekonomian Indonesia 

paling tidak dapat dilihat dari:

a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 

berbagai sektor;
b. Penyediaan lapangan kerja yang terbesar;

c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat;

d. Pencipta pasar baVu dan inovasi; serta

e. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran, melalui 

sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.12

Selanjutnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Negara KUKM tahun 2007, maka gambaran umum UMKMK dalam 

perekonomian Indonesia di tahun 2006 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah adalah sebanyak 48.929.636 

unit atau 99, 98% dari total usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 

jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah sebanyak 48,8 juta unit dan 

Usaha Menengah (UM) adalah 106,8 ribu unit.

b. Secara sektoral lebih dari separuh (53,7%) unit usaha UMK di tahun 

2006 bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan 

(27,1 %) dan sektor industri (6,6%).

c. Kontribusi UMKMK dalam penyerapan tenaga kerja yang tergambar 

dari tenaga kerja yang bekerja di sektor UMK pada tahun 2006 tercatat 

sebagai 85,4 juta pekerja (UMK 80,9 juta pekerja dan UM 4,5 juta 

pekerja).

10 Ibid., him. 85.
"  Ibid., him. 79.
12 Ibid.
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d. Dari total tenaga kerja yang diserap oleh seluruh pelaku usaha 

(UMKM dan UB) di semua sektor, terdapat tiga sektor UMKM yang 

paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu:

a. Sektor pertanian sebesar 38,8 juta pekerja (43,7% dari total tenaga 

kerja),

b. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,2 juta pekerja (24,9% 

dari total tenaga kerja),

c. Sektor jasa-jasa 9,4 juta pekerja (10,6% dari total tenaga kerja).

e Kontribusi UMKMK dalam penciptaan nilai tambah nasional adalah 

sebesar Rp 1.779 Triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) Nasional.

f. Pertumbuhan PDB UMKMK terjadi di semua sektor ekonomi. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2%, 

diikuti sektor jasa-jasa (8,1%), sektor pertambangan dan penggalian 

(7,9%) dan yang terendah adalah sektor pertanian (3,1%).

g. Peranan ekspor UMKMK di tahun 2006 terhadap ekspor non migas 

nasional tercatat 20,1% setara dengan Rp 122,2 Triliun atau meningkat 

10,8% dibanding tahun sebelumnya.

h. Besaran investasi fisik UMKMK yang dinyatakan dengan angka 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2006 tercatat 

sebesar Rp 369,8 Triliun (UMK Rp 165,1 Triliun UM Rp 204,7 

Triliun, atau 46,3% terhadap total PMTB Indonesia.13

Berdasarkan data statistik di atas terdapat beberapa hal penting terkait 

dengan keberadaan UMKMK di Indonesia. Pertama, UMKMK memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dan potensi penyerapan 

tenaga kerja ini selayaknya ditingkatkan mengingat tingginya angka 

pengangguran di Indonesia.14 Kedua, kontribusi UMKMK terhadap produk

13 Ibid., hlm. 81-82.
14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2005 mcncapai 10,3 persen, lebih 

tinggi sedikit dibanding TPT pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen. TPT pada Februari 2006 
mencapai 10,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Febiuari 2005 (10,3 /o), 
tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Nopember 2005 (1 1,2%). TPT di Indonesia 
pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 
2007 yang besarnya 9,11 persen, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya 
9,75 persen. Oleh karena itu, jumlah penganggur pada Februari 2008 mengalami penurunan
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dom estik  bruto , ek spo r dan investasi selayaknya d iperh itungkan  dalam  konteks 

pem bangunan  perekonom ian  nasional. K eberpihakan kepada U M K M K  terkait 

kem am puannya  dalam  m enyerap  tenaga kerja  dan kon tribusinya  terhadap 

pertum buhan  ekonom i saat ini sangat penting  untuk d itingka tkan .15

M eng ingat keberadaan  U M K M K  dan perannya yang  sangat besar dalam  

perekonom ian  Indonesia, m aka sejak lam a pem erin tah  telah  secara sadar 

m elakukan  upaya un tuk  m em bantu  U M K M K . D alam  hal ini, B ank Indonesia (BI) 

m em berikan  K red it L iku id itas B ank Indonesia (K L B I) atau sering  d isebut K redit 

Program  dalam  rangka m em biayai U saha Kecil. Selanju tnya, setelah  berlakunya 

U ndang-undang  N om or 23 T ahun 1999 tentang B ank Indonesia  sebagaim ana 

diubah dengan  U ndang-undang  N om or 3 T ahun 2004 ten tang  B ank  Indonesia16, 

pengelo la lan  K LB I dalam  rangka K red it P rogram  d ialihkan  kepada tiga Badan 

U saha M ilik  N egara  (B U M N ) koordinator, yakni PT  P erm odalan  N asional

seb esa r  5 8 4  ribu o ra n g  d ib a n d in g k a n  d en gan  keadaan A g u stu s  2 0 0 7  y a itu  dari 10,01  ju ta  orang  
pada A g u stu s  2 0 0 7  m en jad i 9 ,4 3  ju ta  oran g  p ada Februari 2 0 0 8 , dan m en g a la m i penurunan  
seb esa r  1 ,1 2  ju ta  o ra n g  jik a  d ib an d in gk an  d en gan  keadaan Februari 2 0 0 7  se b e sa r  10 ,5 5  ju ta  orang. 
L ihat di “ K ead aan  K etenagakerjaan  di In d o n esia  A g u stu s  2 0 0 8 ,” 
< h ttp ://w w w .b p s .g o .id /r e le a se s /O th e r  P ress R e le a se s /B a h a sa  In d o n e s ia / in d ex .h tm l> 7 d ia k ses  28  
Februari 2 0 0 9 .

15 N a sr o e n  Y asab ari dan N in a  K urnia D e w i, o p .c it ., h im . 8 3 .
16 S e te la h  b erlak u n ya  U n d a n g -u n d a n g  N o m o r  2 3  T ah u n  1 9 9 9  ten ta n g  B a n k  In d on esia  

seb a g a im a n a  te la h  d iu b ah  d en g a n  U n d a n g -u n d a n g  N o m o r  3 T ahun  2 0 0 4  dan d im asu k k an n ya  Pasal 
2 3 D  d alam  U U D  1 9 4 5 , B an k  In d on esia  m enjad i bank sentral y a n g  in d ep en d en  terlep as dari 
cam pur tan gan  p em erin tah . K o n sep  in d ep en d en si bank sentral adalah  m en y a n g k u t m on eter , yaitu  
untuk m en ja g a  s ta b ilita s  h arga barang-barang dan ja sa -ja sa , atau d en g a n  kata lain  m en jaga  agar  
tin gk at in fla si seren d ah  m u n gk in . U ntuk  m en cap a i tujuan terseb u t, p em erin tah  harus m enyerahkan  
keb ijakan  m o n eter  k ep ad a  suatu  lem b aga  y a n g  terp isah  dari p em erin tah , y a itu  bank sentral dan  
bank sentral terseb u t harus m em ilik i o to n o m i dan k ea h lia n  tek n is  untuk  m en cap a i sasaran  
keb ijak an  terseb u t. Sutan  R em y  S jah d ein i, B ank In donesia: B ank S en tra l R ep u b lik  In don esia  y a n g  
In depen den  (M em ah am i U n dan g-un dan g  B ank In donesia ), [ 0 1 0~, h im . 17. B erk aitan  den gan  
itu, latar b e la k a n g  dari p en etap an  ketentuan  y a n g  m en g h en tik a n  p em b erian  K L B I dalam  kredit 
progam  karena p en ya lu ran  kredit program  dapat m em p en garu h i in d ep en d en si B an k  In d on esia  
d alam  m ew u ju d k an  tujuan B an k  In d on esia  untuk m en cap a i dan m em elih a ra  k estab ilan  nilai 
rupiah. H al terseb u t d iseb a b k a n  di satu p ihak  kredit program  y a n g  bertujuan m em aju k an  sektor  
ek o n o m i akan m en y eb a b k a n  adanya ek sp a n si m o n eter  y a n g  leb ih  lanjut m en jad i beban A P B N . 
E k sp an si terseb u t dapat d ilih a t dari k enaikan  K redit L ik u id itas dari tahun 1993  sam p ai dengan  
1998  untuk p an gan  dan  g u la  dari R p 2  T riliun  m enjadi R p 6  T riliu n , K red it K o p era si dan K redit 
U sah a  T ani dari sek ita r  R p 100  M ilyar  m enjad i R p  2 T riliu n , sem en tara  itu K red it L ik u id itas untuk  
in v esta si In d o n esia  b ag ian  T im ur m enurun dari R p 6 T riliu n  m enjad i R p 4  T riliu n . Peningkatan  
dana kredit lik u id ita s  B I m erupakan  keraw anan tersendiri karena K L B I bukan m erupakan dana  
y a n g  d ih im p u n  dari m asyarak at tetapi m erupakan “ uang baru” y a n g  berasal dari B an k  Indonesia . 
P en in gk atan  ju m la h  K L B I m em p u n ya i dam pak y a n g  b esar  terhadap p en am b ah an  uang beredar  
se h in g g a  b ersifa t in fla to ir . S em en tara  itu dalam  upaya m en stab ilk an  rupiah B an k  In d on esia  harus 
m elak u k an  tin d ak an -tin d ak an  kon trak tif antara lain d en gan  cara m en ek an  laju in flasi atau 
m en stab ilk an  n ila i rupiah. S iti Sundari A rie  M ., “E fek tiv ita s  Pengaturan  K redit untuk U sah a  K ec il, 
Suatu T injauan  Y u r id is ,“(D iser ta s i D ok tor U n iv ersita s  In d o n esia , Jakarta, 2 0 0 0 )  h im . 3 1 9 -3 2 0 .
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Madani (PNM), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Tabungan 

Negara (BTN). Namun demikian, BI masih dapat mendorong pengembangan 

UMKMK secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kebijakan
17sebagai berikut:

a. BI dapat menyesuaikan ketentuan Perbankan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, sejak tanggal 4 Januari 

2001, BI telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil 

(KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 

tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil. Pada intinya Bank Indonesia 

tidak mewajibkan lagi bank-bank untuk menyalurkan KUK dengan 

rasio tertentu (22,5 persen dari total kredit bank yang bersangkutan). 

Namun menganjurkan kepada Bank untuk menyalurkan KUK sesuai 

dengan business plan-nya dan tetap berkewajiban untuk melaporkan 

pencapaian kredit UMKMK.

b. Untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan dan 

pengembangan UMKMK, sejak tanggal 22 April 2002 telah 

ditandatangani kesepakatan bersama antara BI dan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite 

Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan kesepakatan bersama tersebut 

antara lain untuk mendorong bank umum dan BPR untuk 

meningkatkan penyaluran kredit UMKMK sesuai dengan rencana 

bisnis masing-masing Bank.
c. Pemberian bantuan teknis dari BI dalam bentuk pelatihan, penelitian, 

dan penyediaan informasi. Tujuannya, meningkatkan jumlah dan 

kualitas pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro dengan 

menggunakan dana bank sendiri dan mobilisasi tabungan dan 

pengusaha kecil dan mikro dalam rangka menggerakkan sektor riil.

17 Sri Mulyati Tri Subari, “Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam  
Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UM K M .” 
<http://ww\v.bwtp.org/arcm/indonesia/IV News and Events/BWTPworkshop/Subari Banklndon  
esia eng..pdf-> . 27 Agustus 2004.
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d. Mendorong kerja sama antar lembaga (linkage program) antara bank 

umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKMK, 

mengingat pangsa pasar Usaha Mikro yang relatif luas dan 

keterbatasan penghimpunan dana oleh BPR.

e. BI mendorong Perbankan untuk membentuk UMKMK center yang 

berfungsi sebagai lembaga penyedia informasi UMKMK, memonitor 

dan mengawasi Kredit kepada UMKMK, dan sarana komunikasi.

f. Meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro penyusunan RUU Lembaga 

Keuangan Mikro sebagai payung dari Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM). Selain itu perlu perluasan jaringan/kerja sama pembiayaan dan 

informasi antar-LKM serta pemanfaatan dana-dana murah seperti dana 

bergulir yang berasal dari APBN maupun laba BUMN.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKMK layak 

mendapat prioritas dalam penyaluran kredit perbankan.18 Namun, dalam 

praktiknya, masih ada hambatan penyaluran kredit bagi UMKMK. Dilihat dari sisi 

UMKMK, lembaga keuangan formal seperti perbankan atau lembaga keuangan 

lain penyalur pembiayaan dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini 

antara lain karena lembaga-lembaga formal tersebut dinilai memiliki prosedur 

formal yang dianggap cukup rumit, kurangnya informasi terhadap sumber-sumber 

pembiayaan serta ketersediaan agunan yang masih merupakan hambatan dalam 

upaya memenuhi persyaratan perkreditan secara teknis.19

18 Selain kebijakan yang disebutkan di atas, sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 6 Tahun 
2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan 
Pemberdayaan UMKM, telah dilaksanakan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara 
Pemerintah, Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan (enam bank yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, 
BRI, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan 
Kredit/Pembiayaan kepada UMKM/Koperasi. Dengan MOU tersebut maka diluncurkan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Lihat “Siaran Pers: Dalam 
Rangka Pengembangan UMKM,” <http://www.umkm-solorava.com/index.php?option=com  
content&task=view&id=62&Itemid= 115>. diakses 28 Agustus 2008. Tanpa skema penjaminan 
seperti KUR, Perbankan akan kesulitan menyalurkan kredit buat rakyat kecil. KUR merupakan 
kredit dengan pola penjaminan dari asuransi. KUR ditujukan untuk pengusaha mikro dan kecil 
yang tidak memiliki agunan. Lihat “KUR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke Perbankan Sulit,” 
Kompas, (24 Juni 2009): 17.

1 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, o p . c i t hlm. 84. Berkaitan dengan masalah 
KUR, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Sandiaga S. Uno menyatakan 
keprihatinannya karena akses UKMK ke Perbankan masih sulit. Bahkan, bunga KUR dirasakan 
sangat tinggi karena dana pihak ketiga dan cost offund tinggi. Lihat “KUR Jangan Berhenti: Akses 
UMKM ke Perbankan Sulit,” Kompas, (24 Juni 2009): 17.
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Sebaliknya, pada sisi perbankan atau lembaga lain penyedia kredit, 

terdapat kesulitan untuk menjangkau UMKMK sebagai target pemberian kredit. 

Kesulitan tersebut diantaranya karena jaringan perbankan yang masih cukup 

terbatas untuk dapat menjangkau UMKMK yang jum lahnya banyak dan cukup 

tersebar, ketiadaan informasi tentang kinerja dan kemampuan U M K M K , 

terbatasnya kemampuan petugas Perbankan untuk melayani UMKM K dengan

segala karakteristiknya, serta asas kehati-hatian yang tetap menjadi prioritas
20dalam memberikan persetujuan kredit.

Secara teknis kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada 

kalangan UMKMK adalah karena tidak tersedianya credit record  (riwayat kredit) 

UMKMK dan tidak cukupnya agunan yang dimiliki U M K M K  sebagai salah satu 

syarat memperoleh kredit atau pembiayaan. Dari dua perspektif di atas, terdapat

satu kendala yang sama yang dihadapi oleh para UM KM K dan lembaga keuangan
22penyedia kredit yaitu ketersediaan agunan kredit.

Agunan (collateral) merupakan salah satu aspek yang diperhatikan bank. 

Aspek lainnya yang harus diperhatikan adalah watak (,c h a r a c te r ), kem am puan  

(c a p a c ity ), modal (c a p i ta l)  dan prospek usaha (c o n d itio n s ). Analisa terhadap 

aspek-aspek tersebut merupakan upaya bank dalam mengamankan kredit yang 

disalurkannya.

Pengamanan kredit pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

pengamanan preventif dan pengamanan represif. Pengamanan preventif adalah 

pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Di sisi 

lain, pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau 

kemacetan.23

Dari uraian di atas, pada hakikatnya pengamanan kredit adalah 

memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang m ungkin

20 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, loc.cit.
21 Ibid.
22 Ibid., hlm. 3.
23 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, cet. II 

(Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 39.
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timbul maupun sudah timbul/terjadi. Manakala risiko telah timbul/terjadi, pada 

umumnya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan.2

Dengan tidak adanya agunan, bank merasa tidak aman. Oleh karena itu, 

ketika masuk dalam prinsip collateral, bank tidak berani mengucurkan kredit ke 

UMKMK dengan alasan bahwa banyak Usaha Kecil dan Mikro yang tidak layak,
• *  25tidak bankable karena permasalahan collateral yang tidak memadai.

Untuk mengatasi hambatan kredit karena agunan tersebut, beberapa 

lembaga menawarkan produk Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit yang pada 

intinya memudahkan pembiayaan bank kepada UMKMK. Dua lembaga yang 

terbilang aktif menawarkan produk ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit 

Indonesia (Perum Jamkrindo)26 dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT 

Askrindo).27 Perum Jamkrindo menawarkan Penjaminan Kredit, sementara 

Askrindo menawarkan Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit.28

Penjaminan Kredit pada intinya adalah upaya meyakinkan pihak bank atau 

lembaga keuangan penyalur kredit dalam memberikan kredit kepada para 

UMKMK yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki

24 ibid., hlm. 38.
25 “Voucher untuk Usaha Kecil dan Mikro,” < http://dpp. perbarindo.org/ 

artikel_detail.php?no=15>, 30 November 2007.
26 Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum Jamkrindo, 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUM N) yang didirikan Pemerintah Indonesia berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit 
Indonesia (PP N o .4 1/2008), tanggal 19 Mei 2008. Perum Jamkrindo diberi tugas untuk 
menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan Penjaminan Kredit 
perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Mempelajari kembali sejarah 
perusahaan, memang perusahaan ini mengalami perubahan nama beberapa kali sesuai dengan 
kondisi, dinamika dan tantangan perusahaan pada zamannya masing-masing. Perusahaan ini yang 
pada awalnya memiliki nama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1971, 
kemudian menjadi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) pada 23 Desember 
1981 yang sekaligus selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya perusahaan ini, kemudian di 
tahun 2000 menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU atau Perum Sarana), dan 
saat ini menjadi Perum Jamkrindo, dapat dilihat di http://www.jamkrindo.com.

27 PT Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan 
dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdirinya PT Askrindo tersebut didasari oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 (tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 
Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit), yang diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1. Pada awalnya untuk melaksanakan 
upaya tersebut, PT Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan 
selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang 
penjaminan. Dapat dilihat di http://www.askrindo.com.

28 “Mengatasi Hambatan Agunan Kredit,” <http://www.wirausaha. 
com/bisnis/uang/mengatasi_hambatan_agunan_Kredit.html>, 17 April 2007.
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jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit m erupakan 

“jembatan” bagi mereka yang usahanya feasible  (layak usaha), tetapi belum layak
29memperoleh kredit {bankable).

Produk yang ditawarkan jasa Penjaminan Kredit adalah pemberian 

jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit yang disalurkan kepada kalangan 

UMKMK akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh 

Kreditur.30 Sehubungan dengan itu, peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan 

dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima 

Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah ja tuh  

tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan 

Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. 

Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (loan default).

Besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh 

Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin). Dalam praktik 

Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran Penjaminan Kredit ini maksimal 

berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafon kredit yang disetujui.32 Selain 

itu, karena utang bersifat melekat pada seseorang atau badan hukum, setelah 

dibayarnya sisa kewajiban tertunggak Pengusaha Debitur kepada Kreditur-nya 

oleh pihak Penjamin, selanjutnya akan muncul utang subrogasi. Utang subrogasi

ini m ew ajibkan pengusaha untuk membayar kembali talangan utang tersebut
33kepada pihak Penjamin Kredit.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu Bank yang aktif m enyalurkan 

kredit bagi sektor UMKMK adalah Bank Niaga.34 Dalam hal ini Bank N iaga  

memberikan pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan f ix e d  

income earner melalui koperasi pegawai atau karyawan suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, mekanisme penyaluran kredit dilakukan secara executing  dengan 

melibatkan Koperasi sebagai debitur ¡agent yang berkewajiban untuk m enyalurkan 

kredit yang diterimanya kepada PNS/karyawan fixed  income earner sesuai kriteria

29

30

31

32

33 Ibid., hlm. 4.
34 PT Bank Niaga Tbk Cabang Bandung selanjutnya disebut Bank Niaga.

Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, loc.cit. 
Ibid.
Ibid., him. 14.
Ibid.
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Bank Niaga. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Niaga di-cover dengan 

Penjaminan Kredit dari Perum Jamkrindo.35

Sumber pembiayaan kredit berasal dari pemotongan gaji pegawai oleh 

Bendahara Dinas berdasarkan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) yang diberikan 

oleh masing-masing pegawai kepada Bendahara Dinas dengan hak substitusi 

kepada Koperasi dan Bank Niaga. Selanjutnya, hasil pemotongan gaji akan 

dikredit langsung ke rekening escrow Koperasi di Bank Niaga, untuk selanjutnya 

Bank Niaga akan melakukan s/?//7/>?g/pernisahan yang menjadi porsi pihak-pihak 

terkait (Koperasi, Bendahara Dinas dan Bank).36

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong (KPR1-GR)37 

adalah salah satu Nasabah Debitur Bank Niaga. Pada tanggal 5 Mei 2006, 

diadakan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dengan KPRI-GR. Dalam hal ini, 

KPRI-GR mendapatkan fasilitas Kredit Multi Guna38 sebesar Rp 400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 5 Agustus 2011. Atas fasilitas 

kredit tersebut, KPRI-GR kemudian menyalurkannya kepada para anggotanya 

dengan plafon maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per end user. 

Dalam hal ini, terdapat 26 anggota yang mendapatkan kredit sebesar Rp

15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan satu orang anggota sebesar Rp

10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).39

Atas fasilitas kredit tersebut, Bank Niaga menerima Jaminan Fidusia atas 

seluruh tagihan KPRI-GR kepada para anggotanya minimal sebesar Rp

400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).40 Selain itu, fasilitas kredit ini pun juga 

dijaminkan pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (kini menjadi 

Perum Jamkrindo) dengan besar penjaminan maksimal sebesar 75% dari kredit

35 Berdasarkan hasil wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 
Oktober 2008.

36 Ibid.
37 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sukahaji 

“Gotong Royong”. Dalam penelitian ini, selanjutnya disebut KPRI-GR.
38 Kredit Multi Guna adalah kredit konsumtif dan serba guna. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.
39 Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-l/BDG/2006 antara Bank Niaga dan KPRI-GR.
40 Ibid.
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yang direalisasikan untuk risiko non jiwa atau kematian, antara lain: risiko 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kredit macet.41

Namun, kredit tersebut berstatus macet terhitung sejak 30 April 2008. 

Sebab-sebab dari kemacetan tersebut adalah:

a. potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi 

yang meminjam lagi ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa 

sepengetahuan Koperasi dan Dinas.

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan 

gaji end user untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman 

anggota ke Kreditur selain Koperasi tidak terkontrol.42

Oleh karena itu, pada akhirnya Bank Niaga melakukan pencairan klaim secara 

parsial sebelum kredit jatuh tempo atas nama KPRI-GR pada Perum Jam krindo.43

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas secara singkat, 

maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “ Penjaminan Kredit 

sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi 

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan 

Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit 

Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank N iaga)” ,

1.2 P erum us^  Masalah

a. Apa dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya Penjaminan 

Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian kredit dari Bank 

Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 

padahal sudah ada Jaminan Fidusia?

b. Akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank 

Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo?

41 Sertifikat Penjaminan Nomor XX-XXXX-XX tanggal 24 Mei 2006 antara Perusahaan 
Umum Sarana Pengembangan Usaha (Penjamin) dan Bank Niaga (Penerima Jaminan).

42 Surat Bank Niaga nomor: XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal 
Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

43 ¡bui.
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c. Apa perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit 

dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk-bentuk pengamanan kredit 

bagi bank?

1.3 T ujuan  Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pokok 

permasalahan yang diajukan, yaitu untuk:

a. Mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum mengapa masih 

diperlukan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam 

pemberian kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia-Gotong Royong yang telah dijamin dengan Jaminan Fidusia.

b. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum apa yang akan timbul atas 

penyelesaian kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia- 

Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit 

meialui Perum Jamkrindo.

c. Mengetahui dan mengkaji perbedaan, keunggulan dan kelemahan 

antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk- 

bentuk pengamanan kredit bagi bank.

1.4 M anfaat Penelitian
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan 

pada tataran hukum jaminan dan hukum asuransi. Hal ini dikarenakan 

peneliti membahas Penjaminan Kredit yang merupakan salah satu 

bentuk dari penanggungan, kemudian membandingkannya dengan 

Asuransi Kredit.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

sumbangan pemikiran khususnya kepada pihak Bank dan pelaku 

UMKMK untuk memanfaatkan Penjaminan Kredit. Dengan demikian, 

pelaku UMKMK diharapkan tidak kesulitan untuk mengakses kredit 

karena kurangnya syarat agunan dan pihak bank pun merasa aman 

karena kredit yang diberikannya telah di-cover dengan Penjaminan 

Kredit.

L Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.5.1 Kerangka Teoritis
Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup 

bernegara Bangsa Indonesia, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa dan tumpah 

darah Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan m akm ur 

merupakan suatu kegiatan yang memerlukan waktu panjang dan terencana 

dengan melibatkan semua pihak, baik administrasi negara maupun rakyat. 

Tujuan bernegara Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas 

menunjukkan ciri welfare state (negara kesejahteraan) yang dianut Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).44

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan 

konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi legal state 

terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan 

pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “the least 

government is the best government”, dan terdapat prinsip “ laissez faire, laissez 

aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah 

mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (staatsbemoeienis). Pendeknya, 

“the state should intervene as little as possible in people ’s lives and 

b u s in e s s e s Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara 

menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam 

(nachtwakerstaat atau nachtwachtersstaat). Adanya pembatasan negara dan 

pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan 

kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan 

sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam 

implementasinya.45

Kegagalan implemetasi nachtwachtersstaat tersebut kemudian 

memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Ciri

44 Zainal Muttaqin, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi 
Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945,” dalam SF Marbun, et.al., ed., Dimensi- 
dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 144.

45 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.
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utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state 

merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding> yang 

membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeinis yang menghendaki 

negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di 

samping menjaga ketertiban dan keamanan.46

Berkaitan dengan itu, maka teori tentang negara kesejahteraan 

digunakan sebagai pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian. 

Sehubungan dengan itu, bagaimana negara kesejahteraan Indonesia tersebut 

dilaksanakan, UUD 1945 memberi kunci atau prinsip dengan rumus “negara 

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaai) . Hal ini 

berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, segala tindakan 

dan perbuatan baik penyelenggara maupun rakyat didasarkan pada hukum, 

yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.47 Dalam hal ini, dapat kita 

lihat bahwa dalam rangka memberdayakan UMKMK, pemerintah ambil 

bagian dalam menerbitkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan 

yang diterbitkan pemerintah adalah pendirian Lembaga Penjaminan Kredit 

dan Asuransi Kredit. Dua lembaga yang terbilang aktif menawarkan produk 

ini adalah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.
Perum Jamkrindo merupakan BUMN yang didirikan Pemerintah 

Indonesia berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008. Perum 

Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang 

Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, 

serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, 

jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Sementara itu, PT 

Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen 

Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya 

menumbuh kembangkan UMKMK. Berdirinya PT Askrindo tersebut didasari

46 Ibid ., hlm. 15.
47 Zainal Muttaqin, loc.cit.
48 http://\vw\v.Perum Jamkrindo.com.
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oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal 

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam 

Bidang Perasuransian Kredit, yang diundangkan dalam Lembaran N egara  

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor l.49

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendirian kedua 

lembaga tersebut adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka 

mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut dinilai 

dapat membantu sektor UMKMK yang mengalami hambatan kredit karena 

syarat agunan yang ditetapkan lembaga pembiayaan.

Selain teori negara kesejahteraan, teori lainnya yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah ajaran kemanfaatan 

{utilitarianism) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Mengenai ajaran 

tersebut dapat dilihat uraian sebagai berikut:

“By utility is meant that property in any object, whereby it tends to
produce benefit, advantage, pleasure, good or happiness, (all this in
the present case comes to the same thing) or (what comes again to the 
same thing) to prevent the happening o f  m ischief pain, evil, or

j • ft50unhappiness...

Berkaitan dengan hai di atas, menurut Bentham, hukum harus dibuat 

secara utilitarianistik, yaitu hukum yang melihat gunanya dengan patokan- 

patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan 

manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau 

hukum yang tertinggi'atau yang terendah dalam ukuran nilai.51 Dengan kata 

lain, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip

49 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, op.cil., him. 49.
50 “Bentham, Austin and Classical English Positivism” dalam Bahan Bacaan Program  

Magister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 230.

51 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Filsafat Hukum , 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), him. 62. Lihat juga “Bentham, Austin and Classical 
English Positivism” dalam Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina 
Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia), him. 207, berbunyi sebagai berikut: “By rejecting both natural law and subjective  
values and replecing these by standards based on human advantages, pleasures and satisfactions, 
he provided what may be, as many think, an insufficient substitute fo r  ethics or aesthetics, but was 
at least a valuable signpost by which men in society might direct the external welfare o f  that 
society.”
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memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam 
masyarakat.52

Hukum yang semacam itu dicapai dengan menggunakan seni dari 

legislasi atau seni perundang-undangan yang memampukan kita untuk 

meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan 

meminimalkan kepedihan (kesengsaraan, sakit) dalam sebuah masyarakat. 

Selain itu, dicapai dengan menggunakan ilmu perundang-undangan (the 

science o f  legislation).53 Ilmu perundang-undangan yang effective dan 

adequate (setimbang) dengan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebahagiaan dan kesenangan, 

sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan 

masyarakat.54

Sehubungan dengan itu, kelompok pelaku usaha UMKMK tergolong 

mereka yang berjumlah banyak di semua negara. Oleh karena itu, apabila 

pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang mengakar pada 

mayoritas pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan UMKMK pantas 

menjadi prioritas.55

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan 

mengenai pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit. 

Selain untuk membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya 

agunan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan, upaya ini pun 

merupakan salah satu cara yang digunakan bank untuk pengamanan kredit 

karena ketika terjadi kredit macet, perbankan dapat mengklaimnya kepada 

kedua lembaga tersebut.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya lembaga 

Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit, kepentingan kedua belah pihak 

(Perbankan dan Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sisi,

52 Ibid., him. 63.
53 The science o f  legislation, however, was for him really a branch of morals, being the 

principles upon which men ’s action were to be directed to the greatest quantity of possible 
happiness by rules o f  a permanent kind, as distinguished from private morals, which are directed 
only to on eself  dalam “Bentham, Austin and Classical English Positivismn dalam Bahan Bacaan 
Program M agister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 208.

54 Antoni us Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, op.cit., him. 62-63.
55 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnla Dewi, op.cit., him. v.
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memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan pem biayaan 

karena dinilai telah bankable, sedangkan di sisi lain membuat bank m erasa 

aman atas pembiayaan yang disalurkannya. Keadaan tersebut oleh karenanya 

sesuai dengan peranan hukum menurut Bentham, yaitu sebagai penjaga 

keseimbangan dari berbagai macam kepentingan.56

1.5.2 Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

objek penelitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilah-istilah 

yang digunakan. Di bawah ini terdapat beberapa definisi operasional sebagai 

berikut:

a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.57

b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari m asyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada m asyarakat 

dalam bentuk kredjt dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.58

c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.59

d. Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk 

investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan/ 

atau Valuta Asing kepada Nasabah Usaha Kecil dengan plafon 

kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus ju ta

56 Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum , cet.II, (Bandung: Armico, 1984), hlm.

57 Indonesia (a), op.cit., Ps. 1 angka 1.
58 Ibid., Ps. 1 angka 2.
59 Ibid., Ps. 1 angka 11.
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rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.60 Akan tetapi, 

dengan keluarnya PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maksimum kredit yang 

dapat diberikan pada UKMK adalah Rp 20.000.000.000,00 (dua 

puluh milyar rupiah).61

e. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.62

f. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini.63

g. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang ini.64

h. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

60 Indonesia (c), Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, PBI 
3 /2 /P B 1/2001, LN No. 3 tahun 2001, TLN No. 4072, Ps. 1 angka 2.

61 Indonesia (d), Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI 
N o.9/6/P B I/2007, LN No. 54 tahun 2007, TLN No. 4716, Ps. 35 ayat (1).

62 Indonesia (e), Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20, LN No. 
93 tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 1 angka 1.

63 Ibid ., Ps. 1 angka 2.
64 Ibid., Ps. 1 angka 3.

i

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.65

i. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang 

dapat menimbulkan kerugian bank.66 

j. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.67 

k. Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia 

normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti 

terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak 

diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan 

kerugian.68

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.69 

m. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit 

atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

Nasabah yang bersangkutan.70 

n. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga 

yang memberikan jasa penjaminan bagi Kredit atau Pembiayaan 

dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada 

Penerima Jaminan akibat kegagalan debitur atau Terjamin dalam 

memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kredit/Pembiayaan.71
o. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, 

yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur

65 Indonesia (0 , Undang-undang PerKoperasian, UU N o. 25, LN N o. 116 tahun 1992, 
TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

66 Indonesia (g), Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi 
Bank Umum, PBI No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003, Ps. 1 angka 2.

67 Ibid., Ps 1 angka 3.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, cet.III, (Bandung: Citra A ditya  

Bakti, 2002), hlm. 18.
69 Indonesia (a), op.cit., Ps 1 angka 17.
70 Ibid., Ps 1 angka 18.
71 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 17-18.
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atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau 

kredit barang.72

p. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima

Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin 

ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang 

menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, kecil, 

menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga 

d ¡dalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota 

koperasi.73

q. Penanggung adalah pihak yang berdasarkan premi menerima

peraiihkan risiko dari bank apabila terjadi evenemen.74

r. Tertanggung adalah pihak yang memberikan kredit kepada

seseorang yang mengasuransikan kreditnya.75

s. Debitur Tertanggung adalah badan hukum atau perserikatan

perdata atau perorangan yang mengadakan perjanjian kredit dengan 

Tertanggung.76

1.6 M etode Penelitian
Dalam rangka penelitian ini, dilakukan suatu penelitian hukum. Tipe 

penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan
77 •bahwa titik tolak penelitian adalah meneliti kaidah atau norm. Kaidah 

merupakan data sekunder yang terdapat antara lain dalam peraturan perundang- 

undangan (bahan hukum primer), literatur atau kepustakaan (bahan hukum 

sekunder). Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah 

atau pengertian-pengertian hukum dicari dalam kamus hukum atau ensiklopedi

72 Ibid.
73 Ibid .
74 Tje’Aman, op.cit., him. 52.
75 Ibid., hlm. 53.
76 Pasal 1 angka 1 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara 

Tertanggung dengan PT Askrindo.
77 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, cet.III, (Yogyakarta: 

Liberty, 2004), hlm. 29.
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dan sebagainya (bahan hukum tersier). Oleh karena itu penelitian hukum norm atif  

terutama merupakan penelitian kepustakaan.78

Penelitian hukum yuridis normatif menghasilkan kajian preskriptif yaitu 

merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus 

dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum79, dan bersifat kritis.80

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
O I

perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konsep (conceptual 

approachf2 dan pendekatan analitis (analytical approach)83. Pendekatan 

perundang-undangan, digunakan berkenaan dengan pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengam anan 

kredit seperti Jaminan Fidusia, Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit dengan 

fokus utama pada Penjaminan Kredit. Pendekatan konsep digunakan sehubungan 

dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

pengamanan kredit. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui m akna yang 

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan 

konsepsional84, serta mengetahui penerapannya dalam kasus kredit m acet K PRI- 

GR terhadap Bank Niaga yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit dari Perum 

Jamkrindo.

78 Ibid.
79 Dogmatik hukum: Ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian p o kok  

dalam hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum N orm atif] (Jakarta : 
RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4

80 Agus Brotosusilo, “Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian H u k u m ”, Materi 
Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana  Ilmu 
Hukum, FH-UI, 2005, hlm.2.

81 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan , 
karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tem a sentral 
suatu penelitian. Lihat Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum N o rm a tif  cet.II 
.(Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 299.

82 Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang m ew akili  
kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal 
yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah 
memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut 
pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep  
berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu m em ungkinkan  
ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Lihat Ib id , 
hlm. 306.

83 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui m akna  yang  
dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan sccara  
konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Lihat Ibid., h lm .310.

84 Ibid.
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Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 

wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga dan Kepala Bagian Hukum Perum 

Jamkrindo beserta stafnya, yang merupakan data primer untuk mendukung data 

sekunder atau penelitian literatur (library research). Mengacu pada hal tersebut, 

bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat85, 

terdiri dari UUD 1945, KUHPerdata, KUHD, Undang-undang 

Perbankan, Undang-undang Perkoperasian, Undang-undang Usaha 

Perasuransian, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Bank Indonesia dan Surat 

Edaran Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer.86 Dalam hal ini terdiri dari Peijanjian 

Kredit antara Bank Niaga Cabang Bandung dan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia-Gotong Royong, Akta Jaminan Fidusia, Perjanjian 

Penjaminan, Sertifikat Penjaminan Kredit, bahan hukum yang berupa 

buku-buku teks, penelusuran internet, artikel, skripsi, tesis, dan 

disertasi.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder87, yaitu Black’s 

Law Dictionary.

Selanjutnya, dalam membahas permasalahan, data yang ada dianalisis 

secara kualitatif, yang artinya data-data itu akan dianalisis secara mendalam,

85 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 52.

86 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. IV, 
(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

87 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, loc.cit.
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holistik dan komprehensif.88 Hal ini dilakukan untuk dapat mengerti atau 

memahami gejala yang diteliti.89

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, peneliti menguraikan 

sistematika penelitian sebagai beriku t:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, m anfaat 

penelitian, kerangka pemikiran (terdiri dari kerangka 

teoritis dan kerangka konsepsional), metode penelitian, 

dan sistematika penelitian.

BAB n  KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK

PENGAMANAN KREDIT DALAM PEM BERIAN 

KREDIT BANK
Bab ini menguraikan tentang pemberian kredit bank, 

pengertian pengamanan kredit, bentuk-bentuk 

pengamanan kredit yang terdiri dari jam inan dalam 

pemberian kredit dan Asuransi Kredit. Pada bagian 

jaminan dalam pemberian kredit akan diuraikan 

jaminan yang bersifat kebendaan, jam inan yang bersifat 

perorangan, dan Perjanjian Penjaminan Kredit sebagai 

salah satu bentuk penanggungan.

88 Ibrahim, op.cit., hlm. 29.
89 Sri Mamudji, et a l Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , cet. I, (Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Im. 65.
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BAB III

BAB IV

KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK 

NIAGA, DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA-GOTONG ROYONG DALAM 

KASUS KREDIT MACET

Bab ini menguraikan dasar hukum Perum Jamkrindo, 

prinsip-prinsip penjaminan Perum Jamkrindo, 

mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo, 

hubungan hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga, 

dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong 

Royong (berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank 

Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia- 

Gotong Royong, klausul-klausul yang penting dalam 

Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, Akta 

Jaminan Fidusia antara Bank Niaga dan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, 

Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo 

dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan 

kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat 

Penjaminan, Hal-hal yang diatur dalam SP3K Induk, 

hal-hal yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan), 

skema hubungan hukum para pihak, mekanisme 

pengajuan klaim Penjaminan Kredit.

PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM 

JAMKRINDO DALAM KASUS KREDIT MACET 

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA- 

GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA 

SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT 

Bab ini menguraikan tentang dasar pertimbangan 

hukum masih diperlukan adanya Penjaminan Kredit
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BAB V

melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian Kredit dari 

Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia-Gotong Royong padahal sudah ada Jaminan 

Fidusia, akibat hukum yang timbul atas penyelesaian 

Kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia- 

Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya 

Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, 

perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara 

Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan 

dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang 

dapat disimpulkan dan juga saran dari hasil penelitian.
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Apabila dihubungkan, pengertian kredit yang dirumuskan Levy 

mempunyai kesamaan dengan rumusan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang 

Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.95

Persamaan tersebut dapat dilihat dari pengkhususan arti hukum dari 

“Kredit”, yakni persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Dalam hal ini, 

Kreditur percaya meminjamkan uang kepada Debitur oleh karena Debitur dapat 

dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu di belakang hari.96

Namun, perbedaannya dapat dilihat dari kata “untuk dipergunakan secara 

bebas oleh penerima kredit”. Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan Mgs. Edy 

Putra Tje’Aman97. Menurut peneliti, Penerima Kredit (Debitur) hanya dapat 

menggunakan kredit yang telah diberikan Pemberi Kredit (Kreditur) untuk hal-hal 

yang telah disepakati bersama diantara mereka, yang oleh karena peruntukannya 

(untuk apa kredit itu digunakan) terjadi kesepakatan pemberian kredit.

Mengacu pada rumusan kredit di atas, maka kredit memiliki beberapa 

unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Keyakinan Kreditur bahwa kredit yang diberikannya akan diterima 

kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari.98

95 Indonesia (a), op.cii., Ps. 1 angka 11.
96 Badrulzaman, loc.cit.
97 Penerima Kredit (Debitur) tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan  

kredit. Penggunaan kredit terikat pada program pemerintah di dalam pembangunan. M isalnya pada 
zaman Orde Baru, dalam Buku I Bagian II Bab 8 Pelita II, ditentukan tentang kebijaksanaan 
moneter dalam Pelita II, yaitu:
1. meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan,
2. memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat,
3. meningkatkan usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi,
4. menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah,
5. meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.
Lihat Tje’Aman, op.cii., hlm. 2.

98 Hasan, op.cii., hlm. 147.
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2. Waktu

Jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian 

kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian 

kredit (nilai agio) adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan 

diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari."

J. Degree o f  Risk

Adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di 

kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian berarti makin 

tinggi pula tingkat risikonya.100

4. Prestasi

Hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan antara Kreditur dengan 

Debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula 

akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.101 Prestasi dapat berupa 

barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam 

modem, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit 

adalah uang.102 Selanjutnya, kontra prestasi berarti bahwa setiap 
debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan membayar bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.103

Dalam memberikan kredit, yang paling penting bagi bank adalah 

mencegah Kredit itu menjadi bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit 

yang tergolong kolektibilitas “kredit dalam perhatian khusus”, “kredit kurang 

lancar”, “kredit diragukan” dan “kredit macet”.104

99 I b i d hlm. 148.
100 Ibid., hlm. 149.
101 Rahman, op.cit., hlm. 107.
102 Hasan., /oc.c/7., hlm. 148.
103 Hasanuddin Rahman (b), Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan, 

cet. I., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18.
104 Kolektibilitas Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga 

Kredit oleh Debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Dengan 
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 
Umum tanggal 20 Januari 2005 (LN No. 12 tahun 2005, TLN No. 4471) dan Surat Edaran Bank 
Indonesia N o.7/3/D PN P tanggal 31 Januari 2005, Kredit Bank dibagi dalam lima kolektibilitas, 
yaitu:

a. Lancar
b. Dalam perhatian khusus
c. Kurang lancar
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Oleh karena itu, dalam memberikan kredit, bank harus memperhatikan hal-hal 

yang menyangkut:

1. Keadaan intern bank

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon 

kredit. Plafon kredit yang dimaksudkan di sini adalah batas m aksim um  

bagi Bank untuk mengoperasikan dananya, yang dikenal dengan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ketentuan mengenai BM PK 

tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang Perbankan.105 Untuk

d. Diragukan
e. Macet

Berdasarkan PB1 tersebut, penggolongan kualitas Kredit ditentukan berdasarkan faktor penilaian:
a. Prospek usaha;
b. Kinerja (performance) debitur; dan
c. Kemampuan membayar.
Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 11 ayat (1) PBI tersebut, penilaian terhadap prospek usaha 
meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. Potensi pertumbuhan usaha;
b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja debitur, menurut Pasal 11 ayal (2) PBI tersebut meliputi 
penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. Perolehan laba;
b. Struktur permodalan;
c. Arus kas; dan
d. Sensitivitas terhadap Risiko pasar. °
Sementara itu, yang dimaksudkan dengan penilaian terhadap kem am puan m em bayar, m enuru t 
Pasal 11 ayat (3) dari PBI tersebut meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
a. Ketentuan pembayaran pokok dan bunga;
b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
f- Kewajiban sumber pembayaran kewajiban.

105

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai maksimum pemberian Kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi sura t
berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada pem injam  yang  
terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sam a dengan Bank 
yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30%  (tiga puluh  
perseratus) dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat 
berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada:
a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal d isetor  

Bank;
b. Anggota Dewan Komisaris;
c. Anggota Direksi;
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melaksanakan mandat Undang-undang tersebut, Bank Indonesia dari 

waktu ke waktu menetapkan ketentuan BMPK yang secara konsep 

dapat berubah-ubah.106 Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka terhadap permohonan kredit

yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang

dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafonnya atau tidak. Jika

plafon kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat

dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.107

2. Keadaan Calon Nasabah (Peminjam)

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk

menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah
10ftselanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. 

Dalam setiap permohonan pemberian kredit, biasanya bank akan 

melakukan penilaian dari berbagai aspek yang dikenal dalam dunia 

Perbankan sebagai “The Five C ’s o f Credit” yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Conditiomdan Collateral.m  

Character menentukan hal yang menyangkut pertanyaan: WiU he pay? 

Selanjutnya Capacity menentukan hal yang menyangkut pertanyaan: 

Can he pay? Apabila jawaban dari pertanyaan “Can he pay” adalah

d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Pejabat Bank lainnya; dan
f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh 

perseratus) dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.

(4A)Dalam  memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank dilarang 
melampaui batas maksimum pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Indonesia (a), o p . c i t Ps. 11.
106 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 295.
107 Tje’Aman, op.cit., hlm. 10.
108 Ibid., hlm. 2.
109 Sutan Remy Sjahdeini (b), “Tahap-tahap Proses Pemberian Kredit” dalam Bahan 

Kuliah Hukum PerBankan [ 0 1 0A , hlm. 2.
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‘T es” , maka Capital adalah faktor untuk menjawab pertanyaan How  

much can he pay?” Dikaitkan dengan uraian terdahulu, m aka 

character menyangkut penilaian mengenai kemauan Nasabah D ebitur 

untuk membayar kembali Kreditnya, sedangkan capacity dan capital 

menyangkut kemampuan Nasabah Debitur untuk m em bayar 

kembali.110

Faktor C yang ke-4 adalah condiliom , yaitu kondisi-kondisi eksternal, 

yang berada di luar kendali pemohon kredit seperti keadaan 

perekonomian, moneter, bisnis dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi risiko 

kredit. Kondisi-kondisi yang tidak dapat diperhitungkan sebelum nya 

dapat merupakan masalah besar di dalam pemberian kredit.111 

Berkaitan dengan hal di atas, dapat saja terjadi bahwa faktor conditions 

yang diperhitungkan berubah sama sekali, sehingga m enyebabkan 

usaha Nasabah mengalami kemacetan dan Nasabah Debitur m enjadi 

tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Untuk m enjaga  

terhadap terjadinya kemungkinan yang demikian, m aka bank perlu 

memiliki sesuatu yang lain yang dapat dipakai sebagai tum puan  

terakhir atau sebagai source o f  lasi resort. Hal itu dapat diperoleh 

dengan meminta kepada Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan  

atau collateral. Bila Nasabah Debitur tidak lagi m am pu untuk 

melunasi kredit dari sumber keuangannya, yang merupakan f ir s t  way  

out bagi bank, maka bank berharap kredit dapat dilunasi dari eksekusi 

agunan. Dengan demikian, agunan merupakan second way out bagi 

bank.112

Undang-undang Perbankan Indonesia mengambil pendekatan yang 

serupa, yaitu pendekatan tradisional sebagimana dikem ukakan di

110 Sutan Remy Sjahdeini (c), Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang  Seim bang  
Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 
1993), hlm. 177.

111 Sutan Remy Sjahdeini (d), “Asas-asas Perbankan Indonesia” dalam Bahan Kuliah  
Hukum PerBankan [0i0~  hlm. 19.

112 Sjahdeini (b), op.cit., hlm. 15.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



113 

I 14

115
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117

atas.113 Pasal 8 ayat (I) Undang-undang Perbankan menentukan 

sebagai berikut:

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta 
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan Pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan (kursif peneliti).114

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 

Perbankan dikemukakan bahwa:

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan 
oleh Bank mengandung Risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank 
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau Pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi Risiko 
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh Bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, 
Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur 
(kursif peneliti).115

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menggunakan 

istilah “watak” yang berarti character, “kemampuan” adalah capacity, 

“modal” adalah capital, “agunan” adalah collatéral dan “prospek 

usaha” adalah c o n d itio n s .Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

bank harus memperoleh keyakinan Calon Nasabah Debitur mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan oleh 

bank, atau willingness and ability to repay. Dengan kata lain, melalui 

analisis terhadap faktor-faktor tersebut, bank menentukan kadar
• 117creditworthiness dari Calon Nasabah Debitur.

Sjahdeini (c), o p .c i t hlm. 177 
Indonesia (a), op.cit., Ps. 8 ayat (1). 
Ibid., Penjelasan Ps. 8 ayat (1). 
Sjahdeini (d), o p . c i t hlm. 59-60. 
Sjahdeini (b), op.cit., hlm.2
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Setelah bank selesai mengadakan analisa terhadap dana yang tersedia 

(plafon kredit) dan pribadi Calon Nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, 

yang berhubungan dengan usaha Calon Nasabah, selanjutnya dibuatlah Perjanjian 

Kredit.118 Perjanjian Kredit merupakan dasar adanya pemberian kredit. Istilah 

Perjanjian Kredit tidak ditemukan dalam Undang-undang Perbankan, akan tetapi 

ada di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 

1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK tanggal 8 

Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. tanggal 

20 Oktober 1966/Pemb. Ketentuan tersebut menginstruksikan bahwa dalam 

bentuk apapun setiap perjanjian pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad 

Perjanjian Kredit, dan dari kata Akad Perjanjian Kredit tersebut dalam praktik 

Perbankan dikenal dengan istilah Perjanjian Kredit.119

Dalam praktik perbankan, ketentuan dan isi serta penentuan klausula- 

klausula Perjanjian Kredit biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara para 

pihak. Dalam hal ini, yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dengan pihak Calon 

Debitur. Namun, biasanya Perjanjian Kredit Bank dibuat dalam bentuk perjanjian 

baku.120 Bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap

1,8 Djuhaendah Hasan menamakan Perjanjian Kredit sebagai suatu perjanjian tidak  
bernama dan dasar hukumnya untuk Perjanjian Kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan 
berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal yang  
mengandung asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan yang melandasi Perjanjian Kredit 
antara Bank dengan Debitur lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak, yaitu 
kesepakatan pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Calon Debitur.

Dengan asas kebebasan berkontrak diartikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 
oleh para pihak merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut 
mengikat sedemikian rupa, sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakata., para 
pihak atau oleh Undang-undang, di sini terkandung asas pacta sund servanda.

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja 
asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan  
demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, pihak bank dapat membuat 
Perjanjian Kredit yang bentuk dan isinya apa saja dengan calon debitur, asal tidak bertentangan 
dengan Undang-undang Dasar, ketentuan umum KUHPerdata serta Undang-Undang Perbankan 
dengan segala peraturan pelaksananya, paket kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perbankan, 
SK Menkeu dalam bidang perbankan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta 
kesusilaan. Lihat Hasan, op.cit., hlm. 176-178.

1,9 Ibid., hlm. 170-171.
,20Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk 
merundingkan atau meminta perubahan. Mengacu pada hal tersebut, yang belum dibakukan 
hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan 
beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang
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bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam 

Perjanjian Kredit bagi semua bank.121

Berkaitan dengan hal di atas, pada praktiknya, Perjanjian Kredit dibuat 

secara tertulis. Dasar filosofinya adalah berfungsinya Perjanjian Kredit tersebut 

sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang 

ditandatangani adalah merupakan suatu akta.122 Oleh karena itu, Perjanjian Kredit 

secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dengan bentuk lisan. 

Dengan bentuk tertulis, para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah 

diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi 

sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar 

janji oleh pihak bank.123

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, tidak berarti akan disertai 

dengan realisasi kredit/pencairan kredit. Pemohon (Calon Nasabah) tidak akan 

dapat melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa 

pemohon sudah boleh menarik kreditnya.124 *

Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kredit 

baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit. Jadi, pada saat dilakukannya 

penandatangan Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit belumlah lahir. Apabila 

Perjanjian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatangan Perjanjian 

Kredit, sedangkan pihak Pemohon belum menerima kreditnya, maka hal ini 

adalah suatu kejanggalan, suatu ketidak-adilan yang nyata. Hal ini dikarenakan 

apabila Perjanjian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan 

Perjanjian Kredit, berarti Perjanjian Jaminan-nya pun telah lahir. Sementara pada 

saat itu Pemohon belum menerima Kreditnya, yang berarti pula belum 

mempunyai hutang. Hal ini adalah bertentangan dengan sifat accessoir dari 

Perjanjian Jaminan. Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan kewajiban

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Lihat Sjahdeini (c), op.cit., 
hlm. 65-66.

121 Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka dalam praktik setiap bank selalu 
berbeda dalam menentukan bentuk, syarat, isi serta klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit 
tersebut sesuai dengan yang dikehendaki pihak Bank. Lihat Hasan, op.cit., hlm. 176.

122 Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti 
tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Lihat Rahman (a), op.cit., hlm. 150.

123 Hasan, op.cit., hlm. 180.
124 T je’Aman, o p . c i t hlm. 35.
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membayar bunga kredit. Bagaimana mungkin Pemohon/Calon Nasabah 

diwajibkan membayar bunga apabila ia sendiri belum menerima kreditnya.125

Berkaitan dengan hal di atas, oleh karena Perjanjian Kredit tunduk pada 

ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya Perjanjian 

Kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUHPerdata126 yaitu mengenai hapusnya 

perikatan. Dari sekian banyak penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian 

tersebut dalam Pasal 1381, dalam praktik hapus/berakhirnya Perjanjian Kredit 

Bank, lebih banyak disebabkan oleh: pembayaran127, subrogasi128, novasi129 dan 

kompensasi.130

125 Ibid., hlm. 35-36.
126 Pasal 1381 KUHPerdata

Perikatan-perikatan hapus karena: pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan  
penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kom pensasi, 
percampuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau 
pembatalan, berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini, lewatnya waktu.

,27Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran  
hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh Debitur. 
Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskannya Debitur 
melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (opeibaarheid clause). Lihat Rahman (a), op.cit., 
hlm. 169.

128 Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si 
berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang tersebut. Dari uraian 
ini disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak  
ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdata menentukan bahwa subrogasi 
dapat teijadi dengan persetujuan; (1) apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran dari 
seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiuiang: 
(2) apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan 
bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang. Lihat Ibid.

129 Pengertian novasi atau pembaharuan hutang di sini berarti dibuatnya suatu Perjanjian 
Kredit yang baru untuk/atau sebagai pengganti Perjanjian Kredit yang lama, sehingga Perjanjian 
Kredit yang lama menjadi hapus/berakhir. Pasal 1413 KUHPerdata menyebutkan ada tiga cara 
yang dapat dilakukan untuk suatu novasi, yaitu: (1) apabila seorang yang berhutang m em buat 
suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang m enggantikan  
hutang yang lama, dihapuskan karenanya; (2) apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk 
menggantikan orang berhutang lama, yang oleh orang yang berpiutang dibebaskan dari 
perikatannya; (3) apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk 
untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa orang berhutang dibebaskan dari 
perikatannya. Lihat Ibid., hlm. 169-170.

130 Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUHPerdata adalah 
suatu keadaan ketika terdapat dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya  
para pihak tersebut sepakat mengkompensasikan hutang-piutang itu, sehingga perikatan hutang itu 
menjadi hapus. Kondisi ini dijalankan oleh bank dengan cara m eng-kompensasi-kan barang 
jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diam bil 
alih. Lihat Ibid., hlm. 170.
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2.2 P en gertian  Pengam anan Kredit

Pengamanan kredit131 merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan 

suatu aspek yang penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan 

berjalan terus menerus, berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu 

dengan yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan 

pemberian kredit hingga kreditnya kembali. Dalam hal ini, walaupun secara 

administratif proses pemberian kredit telah selesai, tugas bank tidak begitu saja 

menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah
132kredit diberikan merupakan usaha pengamanan kredit.

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada 

pokoknya dapat digolongkan menjadi dua; yaitu pengamanan preventif dan 

pengamanan represif.133 Pengamanan preventif adalah pengamanan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sementara itu, 

pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

kredit-kredit yang telah mengalami ketidak-Iancaran atau kemacetan. Dengan 

demikian, pengamanan kredit pada hakikatnya adalah memperkecil risiko, bahkan 

sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah 

timbul/terjadi.134

2.3 B en tu k -b en tu k  Pengamanan Kredit
Berbicara mengenai pengamanan preventif, berikut ini akan diuraikan dua

bentuk, sebagai berikut:
2.3 .1 . Jam inan dalam Pemberian Kredit

Pemberian jaminan dalam pemberian kredit dituangkan dalain 

bentuk perjanjian penjaminan yang lazimnya dikonstruksikan sebagai 

perjanjian yang bersifat accessoir135 yaitu perjanjian yang dikaitkan

131 Istilah pengamanan kredit digunakan oleh Mgs. Edy Putra Tje Aman. Lihat Tje Am
op.cit., hlm. 38.

132 Ibid.t hlm. 38-39.
133 Ibid., hlm. 39.
134 l b i d ' . u  • •135 Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai peijanji nacces ir

itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pem enan re i o e re i ur. 
Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir mempunyai ciri ciri 
sebagai berikut:
a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



dengan perjanjian pokok136, mengabdi pada perjanjian pokok. Dalam 

praktik perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian 

kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan 

memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan seperti: Hipotik, atau 

Credietverband, Gadai, Fidusia, Borgtocht dan lain-lain. Kemudian diikuti 

Perjanjian Penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan 

(accessoir) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.137

2.3.1.1.Jaminan yang Bersifat Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang 

berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang dijadikan objek 

jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau 

pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau 

ingkar janji.138 Selanjutnya dikatakan pula bahwa objek jam inan 

tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan 

seorang ketiga.139 Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan 

adalah memberikan hak verhaal yaitu hak untuk meminta 

pemenuhan piutangnya kepada kreditur, terhadap hasil penjualan 

benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.140 

Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak 

kebendaan, yaitu: absolut,141 droit de suite, 142 droit de

b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
c. Jika perjanjian pokok batal-ikut batal.
d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
e. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya

penyerahan khusus.
Lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 37.

136 Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk “adanya” mem punyai dasar 
yang mandiri. Lihat J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian  
Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, cet. II Revisi, (Bandung: Citra A ditya  
Bakti, 2003), hlm. 54.

137 Sofwan. loc.cit.
138 Hasan, op.cit., hlm. 256.
139 Ibid., hlm. 257.
140 Sofwan, op.cit., hlm. 38.
141 Hak kebendaan dapat dipertahankan atau dimintakan pemenuhan terhadap siapapun 

juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun
selalu mengikuti bendanya (droit de suite; zaaksgevo/g) dalam arti bahwa yang m engikuti 
bendanya itu tidak hanya haknya, tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak
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prefercnce,143 asas prioriteit'** dan dapat dialihkan145. Jaminan 

yang bersifat kebendaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Gadai146, 

Hipotik147, Hak Tanggungan148 dan Jaminan Fidusia.149

eksekusi. (Lihat Sofw an, op.cit., hlm. 38.) Setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi 
penggunaan dan penguasaan hak itu. Ini dikaitkan dengan keaadan pada hak kebendaan yaitu tetap 
ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada 
campur tangan pihak lain. (Lihat Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, 
cct. IV, (Bandung: Alum ni, 2000), hlm. 125). Dengan demikian, pemegang hak kebendaan berhak 
menuntut setiap orang yang mengganggu haknya (Lihat Mariam Darus Badrulzaman (b), Aneka 
Hukum Bisnis, cet. I, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 79).

‘ Hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun berada. Bahkan, dalam 
hal terjadi kepailitan orang yang mempunyai hak kebendaan atas sesuatu benda yang berada pada 
orang yang jatuh pailit, hak kebendaan tersebut berada di luar kepailitan. Hak kebendaan tersebut 
tetap ada (droit de suite) sekalipun benda tersebut oleh kurator kepailitan dijual kepada orang lain. 
Lihat Sofw an, o p e it ., hlm. 48.

Pada jaminan keber^da^n* Kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan 
piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari Debitur. Jadi, 
kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melulu atas hasil eksekusi 
dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. Dengan demikian, pada 
jaminan kebendaan. Kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) 
dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda Debitur. Kreditur 
pem egang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya 
dari debitur, bersama-sama dengan kreditur lainnya selaku kreditur bersama (kreditur konkuren). 
Namun, kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang Kreditur tersebut dengan 
hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Oleh karena itu, 
dalam keadaan demikian, bersama-sama dengan para kreditur konkuren, ia masih dapat meminta 
pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang /ain itu. Lihat Ibid., hlm. 48- 
49.

144 Hak kebendaan mengenal asas prioriteit. Dalam hal ini, hak kebendaan mengenal asas 
bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan 
yang terjadi kemudian. Lihat Sofwan, op.cit., hlm. 47.

145 Pem egang hak kebendaan dapat mengalihkan haknya. Contohnya Hipotik. Dengan 
adanya peralihan Hipotik, tidak berarti hapusnya hutang debitur. Dalam hal ini, yang terjadi 
hanyalah perubahan Pemegang Hipotiknya. Misalnya A (Kreditur) memberikan pinjaman 
sejumlah uang kepada B (Debitur) dengan Jaminan Hipotik. Kemudian, A mengalihkan 
piutangnya itu kepada C. Dengan demikian, maka C selain menerima piutang, juga menerima 
peralihan hipotik sebagai suatu hak accessoir. Lihat Syahrani, op.cit., cet.IV, (Bandung: Alumni, 
2000), hlm. 183.

146 Gadai diatur dalam Buku III bab XX Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Berdasarkan 
Pasal 1150 KUHperdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda 
bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan 
pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu 
daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda.

147 Menurut Pasal 1162 KUHPerdata yang dimaksud dengan Hipotik adalah suatu 
kebendaan atas benda-benda tak bergerak (kepunyaan orang lain), untuk mengambil penggantian 
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam KUHPerdata, Hipotik diatur di dalam Buku II 
titel XXI 1162-1232. Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN1960-104, TLN 2043), maka buku II KUHPerdata 
sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak 
berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik yang masih berlaku pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini.(Lihat Syahrani, op.cit., hlm. 162). Oleh karena itu, yang tidak ada 
lagi setelah UUPA adalah lembaga hipotik sebagai jaminan atas tanah. Sementara Hipotik sebagai 
jaminan atas benda-benda tak bergerak lainnya seperti atas kapal laut sebagaimana dimaksud Pasal 
314 ayat (3) KUHD masih tetap ada. Lihat Syahrani, op.cit., hlm. 162 dan 164.
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2.3.1.2.Jaminan yang Bersifat Perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 

dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta 

kekayaan debitur seumumnya.150 Dalam hal ini, kreditur 

mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada 

debitur yang utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut 

pemenuhan kepada debitur lainnya.151 Oleh karena itu, pada 

jaminan perorangan, kreditur merasa terjamin karena mempunyai 

lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi 

piutangnya.152 Jaminan yang bersifat perorangan mengenal asas 

kesamaan153, dalam arti bahwa .tidak membedakan mana piutang 

yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. 

Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan 

urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
™ rf?Ungan ataS ^ana^ ^ eserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (LN 1960-42, TLN  
3632), Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaim ana  

imaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
»u untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
Kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
J usia (LN 1999-168, TLN 3889). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut, Fidusia  

k1*™™1 1 1  sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
6 ^a^wa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemi ik benda. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia merumuskan Jaminan 
i usia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tiddi: berwujud dan 
en a tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan  

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 
Kreditur lainnya.

Sofwan, op.cit., hlm. 47.
Ibid,h\m. 48.

153
Pasal 1131 KUHPerdata

egala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan.

P^al 1132 KUHPerdata:
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan  
padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut 
besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan- 
alasan yang sah untuk didahulukan.
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terhadap harta kekayaan debitur. Jika kemudian terjadi kepailitan, 

hasil penjnalan benda-benda tersebut dibagi-bagi antara mereka 

bersam a secara potuk-ponds gelijk seimbang dengan besarnya 

piutang masing-masing.154

Sebagai bagian dari jaminan yang bersifat perorangan, 

dikenal apa yang disebut Perjanjian Penanggungan (borgtocht). 

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak 

ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk 

m em enuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri 

tidak mem enuhinya.155

Mengacu kepada hal di atas, J. Satrio mengatakan bahwa 

pada perumusan Perjanjian Penanggungan, yang khas bukannya isi 

prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa 

K o r g  menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, 

isi prestasinya dapat macam-macam, bergantung dari apa yang -  

berdasarkan perjanjian pokok yang dijamin- ditinggalkan debitur 

tidak dipenuhi atau berupa jan ji ganti rugi senilai itu .156

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 K U H Perdata , 

bahw a Penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan 

perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Kreditur dengan 

Pemberi Jaminan Pribadi (Borg). Konsekuensinya adalah 

Perjanjian Penanggungan -sebagai juga semua perjanjian pada 

um um nya- harus memenuhi unsur-unsur Pasal 13?0 KUHPerdata 

agar menjadi perjanjian yang sah.157

154 Sofw an, op.cit., hlm . 47.
Pasal 1820 KUHPerdata:

Penanggungan  adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna 
kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala 
orang  ini sendiri tidak memenuhinya.

’ J. Satrio menyebutkan bahwa peranan Borg baru muncul, setelah Debitur Utama tidak 
m em enuhi kew ajiban  perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh Borg 
bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan Debitur Utama tidak terpenuhi. Dalam hal ini 
tam pak silat subsidciir dari penanggungan. Lihat Satrio, o p .c i thlm. 11 dan 53.

Ibid., hlm. 12.
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Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:

A (K red itu r )^ ------------------------------B (Debitur)

C {Borg)

Gambar 1

Keterangan:
Dalam peristiwa Penanggungan ada suatu perjanjian pokok (antara 
Kreditur (A) dan Debitur (B), dan akan disebut (A-B) yang dijam in 
dengan Penanggungan yang didasarkan suatu perjanjian lain 
(Perjanjian Penanggungan A-C). Jadi, di samping perjanjian A-B 
(yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, 
antara A-C. 158

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa pada perjanjian pokok yang 

terlibat Kreditur (A) dan Debitur (B). Jika digambarkan m aka akan 

menjadi seperti berikut ini:

A ----------------  B

Gambar 2

Pada Debitur (B) ada terhutang sesuatu, ada schuld/hutang. 

Oleh karena itu, Debitur (D) dapat ditagih oleh Kreditur (A). Selain 

itu, pada asasnya, Debitur bertanggung jaw ab  atas kew ajiban  

perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.159 D alam  hal ini 

berarti, kekayaan Debitur dapat dijual paksa/dieksekusi untuk 

diambil sebagai pelunasan. Dengan demikian, di sam ping  

mempunyai schuld, Debitur juga mempunyai haftung . '60

Berkaitan dengan hal di atas, pada perjanjian  

Penanggungan, Borg (C) dapat ditagih untuk memenuhi kew ajiban 

Penanggungannya jika Debitur (B) wanprestasi. Oleh karena itu, 

berdasarkan Perjanjian Penanggungannya, Borg  bertanggung

158 Ibid., him. 14.
159 Pasal 1131 KUHPerdata

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang  sudah ada 
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala  perikatan  
perseorangan.

160 Salrio, op.cit., him. 39.
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jaw ab dengan seluruh harta kekayaannya (pada Borg ada 

h a / tu n g ) .161

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung 

pemenuhannya,162 Borg (C) merupakan orang yang berada di luar 

perikatan tersebut. Oleh karena itu, Borg disebut sebagai pihak 

ketiga.163

Dengan adanya Perjanjian Penanggungan antara Kreditur 

dan Borg, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik 

oleh Borg maupun oleh Kreditur.164 Sehubungan dengan itu, 

Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Borg untuk 

melindungiB^org dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu:

a. Hak untuk menuntut lebih dahulu

Dalam hal debitur lalai memenuhi prestasi, Borg wajib 

membayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut 

agar harta benda debitur lebih dahulu disita dan 

dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.165 Sebagai 
pengecualian dari hak Borg untuk menuntut lebih dulu 
penjualan harta Debitur, dapat dilakukan apabila ia 

telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar 

benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. 

Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh

161 Ibid ., hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia 
bertanggung jawab atas utang Debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang Debitur. 
Dengan kata lain, Penjamin mempunyai haf/ung dengm schuldpad* orang lain. Lihat R. Setiawan, 
Pokok-pokok Hukum Perikatan, cet. VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), n m. .

162 Perikatan pokok antara Kreditur dengan Debitur Utama (da am s ema. - ).
103 Perjanjian Penanggungan (dalam skema: A-C) merupakan suatu perjanjian tersendiri. 

Dalam hal ini, berbeda dari perjanjian yang telah dibuat antara Kreditur dengan Debitur Utama (A- 
B ), sekalipun ada hubungannya satu sama lain (dibuatnya Perjanjian Penanggungan demi 
perjanjian pokok). Dengan demikian, Borg (C) dalam Perjanjian Penanggungan mempunya, 
kewajiban perikatan tersendiri di luar kewajiban perikatan debitur (B). Namun, dengan mengingat 
bahwa isi dan luasnya kewajiban perikatan Borg (C) ditentukan oleh wanprestasinya Debitur, yaitu 
apa yang oleh Debitur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Lihat Satrio, op.cit., hlm. 40-41.I » y. * .

164 Sofw an, op.cit., hlm. 91.
165 Pasal 1831 KUHPerdatai asai i o j i  rvunrcruaia . . . . . . . .

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si 
berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk
melunasi utangnya.
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Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada Borg 

untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan 

Kreditur. Selanjutnya, dapat juga terjadi apabila ia telah 

mengikatkan dirinya bersama-sama Debitur Utama 

secara tanggung menanggung.166 Dalam hal demikian 

akibat-akibat perulangannya diatur menurut asas-asas 

yang ditetapkan untuk perutangan tanggung 

menanggung.167 Selain itu, jika Debitur dapat 

mengajukan suatu tangkisan yang mengenai dirinya 

secara pribadi, Debitur berada dalam keadaan pailit dan 

penanggungan itu diperintahkan oleh hakim.168

b. Hak untuk membagi hutang
Jika dalam Perjanjian Penanggungan terdapat beberapa 

orang yang mengikatkan diri sebagai Borg untuk suatu 

hutang dan untuk seorang debitur yang sama, maka 

masing-masing Penanggung terikat untuk seluruh 

hutang.169 Namun, ketentuan Undang-undang 

memberikan hak bagi masing-masing Borg  ini untuk 

membagi hutangnya. Dalam hal ini, ketika digugat 

untuk pemenuhan hutang, mereka dapat menuntut agar 

Kreditur terlebih dahulu membagi-bagi piutangnya 

untuk bagian-bagian dari para Borg.170

166 Sofwan, op.cit., hlm. 92
167 Pada perutangan tanggung menanggung atau perutangan tanggung renteng terdapat 

hak yang bersifat memberi jaminan bagi Kreditur. Hal ini dikarenakan pada perutangan tanggung  
renteng terdapat beberapa Debitur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi, sehingga Kreditur 
merasa terjamin pemenuhan piutangnya. Tanggung renteng yang bersifat memberi jam inan ialah  
tanggung renteng yang pasif, yaitu dalam perutangan terdapat beberapa orang Debitur yang w ajib  
berprestasi. Kebalikannya ialah tanggung renteng aktif di mana dalam perutangan tersebut terdapat 
beberapa Kreditur yang berhak atas prestasi. Lihat Ibid., hlm. 71.

168 Ibid, hlm. 92.
169 Pasal 1836 KUHPerdata:

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai Penanggung untuk seorang berutang yang  
sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang  
itu.

170 Pasal 1837 KUHPerdata: , . , . f.
Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istim ew anya untuk 
meminta pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka Hakim, dapat m enuntut
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c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat

Hak untuk mengajukan gugat diatur dalam Pasal 

1849m dan 1850 KUHPerdata172. Hak untuk 

mengajukan tangkisan dari Borg lahir dari Perjanjian 

Penanggungan. Dalam hal ini merupakan hak dari borg 

sendiri, di samping juga lahir karena sifat accessoir dari 

Perjanjian Penanggungan. Mengacu kepada hal 

tersebut, maka Borg dapat mengajukan tangkisan- 

tangkisan yang dipakai oleh Debitur terhadap Kreditur 

yang lahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir 

dari Perjanjian Penanggungan misalnya jika perjanjian 

terjadi karena kesesatan. Tangkisan yang bertalian 

dengan pribadi debitur tidak dapat diajukan oleh Borg. 

Menurut para pengarang, pada umumnya hal itu 

menyangkut ketidakmampuan Debitur. Misalnya: 

tangkisan karena keadaan surseance dari Debitur, 

tangkisan karena keadaan overmachu dan lain-lain.173

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena 

terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan 

kesalahan Kreditur).

Borg berhak untuk diberhentikan dari penanggungan 

apabila karena perbuatan Kreditur, Borg menjadi

supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan menguranginya hingga bagian 
m asing-m asing Penanggung utang yang terikat secara sah.
Jika pada waktu salah seorang Penanggung menuntut pemecahan utangnya, seorang atau beberapa 
orang teman Penanggung berada dalam keadaan tak mampu, maka si Penanggung tersebut 
diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya; tetapi 
ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah pemecahan 
utangnya.

171 Pasal 1849 KUHPerdata:
Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain 
sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si Penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda 
itu kemudian karena suatu putusan Hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang 
lain.

172 Pasal 1850 KUHPerdata:
Suatu penundaan pembayaran belaka, yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak 
membebaskan si Penanggung utang; namun si Penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat 
menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si 
Penanggung dari Penanggungannya.

173 Sofwan, op.cit., hlm. 95.
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terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak- 

haknya, hipotiknya dan hak-hak utama dari Kreditur.174 

Hak demikian itu timbul sebagai akibat adanya 

ketentuan bahwa bagi Penanggung yang telah 

membayar, karena hukum akan menggantikan semua 

hak-hak Kreditur terhadap Debitur. Mengacu pada hal 

tersebut, jika ini tak terlaksana karena kesalahan dari 

Kreditur, maka akibatnya Borg akan diberhentikan 

sebagai Penanggung dan Perjanjian Penanggungannya 

itu akan gugur.175

Berkaitan dengan hal di atas, dalam yurisprudensi dan 

praktik perbankan (sebagaimana nampak dari keputusan-keputusan 

pengadilan dan akta-akta Perjanjian Penanggungan), dibuat janji- 

janji khusus antara kreditur dan borg yang m aksudnya 

mengandung janji agar Borg melepaskan hak-haknya itu 

sebagaimana telah diberikan Undang-undang. Adanya janji-janji 

yang demikian merupakan hak dari Kreditur untuk melindungi
176kepentingan Kreditur.

Dengan adanya Penanggungan, timbul pula akibat hukum  

antara debitur dan Borg. Dalam hal ini, Borg yang telah m em bayar 

mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap Debitur, 

yaitu:

a. Hak Regres

Hak tersebut merupakan hak Borg sendiri (mandiri), 

bukan hak yang diberikan oleh Kkreditur yang ia 

bayar.177

174 Pasal 1848 KUHPerdata:
:nanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak lagi dapat m enggantikan  
laknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari si berpiutang itu.

175 Sofwan, op.cit, hlm. 95-96.
176 Ibid., hlm. 91.
177 Satrio, o p .c i thlm. 166.
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Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata, 

dengan rumusan sebagai berikut:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat 
menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik 
Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa 
pengetahuan si berutang utama.
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai utang 
pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. 
Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya 
dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah 
memberitahukan kepada si berutang utama tentang 
tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam 
waktu yang patut.
Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut 
penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan 
untuk itu.178

Dengan pembayaran seperti disebutkan dalam Pasal

1839 KUHPerdata, maka demi hukum timbul perikatan

antara borg dengan Debitur Utama, dalam perikatan
mana, Debitur Utama wajib mengganti pembayaran

Borg atas hutang Debitur Utama terhadap Kreditur. '79

Hak regres itu dilakukan baik mengenai hutang pokok,

bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penanggung

juga berhak menuntut penggantian kerugian (yang

berupa biaya, kerugian dan bunga) jika ada alasan untuk

itu.180 Misalnya kerugian-kerugian yang timbul karena

adanya penyitaan, penjualan terhadap benda
• 181Penanggung oleh Kreditur.

I 78
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh 

R.Subekti^dan R.Tjitrosudibio, cet.XXXI!I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1839.
179 Satrio, loc.cit., hlm. 167-168.

Sofw an, op.cit., hlm. 100.
181 Jbid, hlm. 101.
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b. Hdk Subrogatie (subrogasi)182

Pasal 1840 KU H Perdata183 memberikan hak subrogasi 

kepada Borg atas hak-hak yang dipunyai oleh Kreditur 

terhadap Debitur Utama berdasarkan perikatan yang 

dibayar oleh Borg. Dalam peristiwa demikian, borg 

berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan 

subrogasi ini terjadi demi Undang-undang, dalam arti 

terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan lebih 

dahulu.184
Menurut Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalah 

penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang 

membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, 

karena hanya dikatakan bahwa pihak-ketiga-pembayar 

menggantikan hak-hak Kreditur, maka disimpulkan, 

bahwa perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus, 

hanya figur Krediturnya saja yang sekarang berganti
j

dengan pihak ketiga yang membayar.

182 Pasal 1400 KUHPerdata:
Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang m embayar 

' kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang.
Pasal 1402 sub 3 KUHPerdata:
Subrogasi terjadi demi Undang-undang: untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau 
untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu 
utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.

183 Pasal 1840 KUHPerdata:
Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang 
terhadap si berutang.

184 Satrio, op.cit., hlm. 172-173.
185 Ibid., hlm. 173. Selanjutnya J. Satrio mengatakan bahwa Pembuat Undang-undang 

memberikan suatu perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdata dengan adanya Pasal 1400  
KUHPerdata. Jadi, piutang di sini tidak hapus dan ia tidak hapus karena Pembuat Undang-undang 
menyatakan demikian dan pernyataan tersebut merupakan perkecualian atas Pasal 1381 
KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam subrogasi, hutang piutang -perikatan pokok- tidak hapus 
dengan adanya pelunasan oleh pihak ketiga. Lihat J- Satrio (b), Cessie, Subrogatie, Novatie, 
Kompensatie, & Percampuran Hutang, cet. II, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 55.
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187

188 

m

Skema:

Semula hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:

C
Gambar 3

Sesudah C membayar, hubungan hukum tersebut 
menjadi sebagai berikut:

C --------------- B
Gambar 4

Keterangan:
Perikatan A— B tetap ada/hidup, hanya saja figur A 
dalam hubungan A— B sekarang -dengan pembayaran 
oleh C- menjadi C—A. Oleh karena perikatan 
pokoknya (A— B) tidak hapus, maka accessoir-nya -  
terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.186

Berkaitan dengan hal di atas. maka pada B org  yang 

menggantikan hak-hak Kreditur karena subrogasi, 

memperoleh hak-hak Kreditur terhadap si berhutang, 

termasuk jaminan-jaminan (accessoir-accessoir) yang
• • 187melekat pada hak Kreditur yang digantinya.

Subrogasi meliputi hak-hak yang ada pada waktu 

pembayaran hutang itu dilakukan dan tidak hanya hak- 

hak yang ada pada waktu Penanggungan itu mulai 

diadakan.188 Apabila Penanggung lalai untuk 

memberitahukan kepada debitur mengenai hutang yang 

telah dibayarnya, maka ia tidak mempunyai hak regres 

kepada • Debitur, jika seandainya debitur kemudian 

membayar lagi hutang tersebut; dengan tidak 

mengurangi hak dari Penanggung ini untuk menuntut
189kembali kepada Kreditur.

Ibid., him. 174.
Sofw an, op. c i t., him. 100-101. 
Ibid., him. 102-103.
Pasal 1 842 ayat (1) KUHPerdata:

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



Selanjutnya, Pasal 1842 ayat (2) K U H Perdata  

menyebutkan bahwa Penanggung yang telah m em bayar 

hutang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak 

memberitahukan hak tersebut kepada Debitur, ju g a  

tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, m anakala  

pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan 

untuk menuntut pembatalan hutangnya. M engacu pada 

hal tersebut, maka pemberitahuan kepada Debitur bagi 

Penanggung yang telah membayar hutang kepada 

Kreditur, merupakan syarat yang penting untuk 

dilaksanakan. Tanpa adanya pemberitahuan dem ikian 

dapat berakibat tidak dapat menuntut kembali apa yang 

telah dibayarkan oleh Penanggung. M eskipun dalam  

keadaan yang demikian itu, Borg  dapat m enuntu t 

kembali apa yang telah dibayarkan itu kepada Kreditur 

atas dasar pembayaran tak terutang.190 

Seperti dikemukakan di muka, Penanggung yang telah 

membayar seluruh hutang sepenuhnya akan 

menggantikan hak-hak Kreditur. Selain itu, j ik a  

Penanggungan hanya membayar untuk sebagian saja 

dari hutang, maka Penanggung pun akan m enggantikan  

hak terhadap benda yang dipakai sebagai jam inan  itu, 

tetapi Kreditur yang baru menerima pem bayaran  

sebagian dari Penanggung tetap dapat m enuntu t 

pemenuhan piutang yang belum dibayar itu atas benda- 

benda jaminan, lebih diutamakan dari hak 

Penanggung.191

Si Penanggung yang sekali telah membayar utangnya, tidak dapat menuntutnya kembali dari si 
berutang utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, jika ia tidak telah m em beri tahukan  
kepadanya tentang pembayaran yang telah dilakukannya; dengan tidak mengurangi hak-haknya  
untuk menuntutnya kembali dari si berpiutang.

190 Sofwan, op.cil., hlm. 103.
191 Pasal 1403 KUHPerdata:

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terh(\^<\p o rang -o rang  
Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi t e r s u l i t  tidak dapat m engurangi
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Dari beberapa ketentuan Undang-undang dapat 

disimpulkan bahwa Perjanjian Penanggungan adalah bersifat 

accessoir, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian 

pokok.192 Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat 

accessoir, maka Perjanjian Penanggungan, seperti halnya 

perjanjian-perjanjian accessoir yang lain, seperti Hipotik, Gadai, 

dan lain-lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu.193

Berkaitan dengan hal di atas, terkadang penanggungan itu 

tidak terbatas hanya untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja, 

melainkan termasuk semua akibat hutangnya bahkan terhitung 

semua biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang 

utama. Terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si 

Penanggung diperingatkan untuk melaksanakan kewajibannya.194 

penanggungan secara demikian disebut penanggungan tak terbatas 
(ionbeperkte borgtocht).195

hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ia dapat 
m elaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu 
daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

192 Tak ada Penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah, besarnya 
Penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok, Penanggung berhak mengajukan 
tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok, beban pembuktian yang tertuju 
pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si Penanggung, Penanggungan pada 
um um nya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok. Lihat Sofwan, op.cil., hlm. 82.

193 Akibat-akibat hukum itu diantaranya:
a. A danya Perjanjian Penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
b. Jika perjanjian pokok itu batal maka Perjanjian Penanggungan ikut batal.
c. Jika perjanjian pokok itu hapus, Perjanjian Penanggungan ikut hapus.
d. D engan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian 

accessoir  yang m elekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. Accessoir-accessoir yang ikut 
beralih itu ialah piutang-piutang istimewa (privilegi), Hipotik, Gadai dan lain-lain. Jika 
peralihan piutang itu terjadi karena adanya cessi dan subrogasi maka accessoir-accessoir itu 
akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu. Lihat Ibid.

194 Pasal 1825 KUHPerdata
Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, 
bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berutang utama, dan terhitung 
pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si Penanggung utang diperingatkan tentang itu.

195 S ofw an ,/op.cit., hlm. 88.
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2.3.I.3. Perjanjian Penjaminan Kredit M erupakan Salah Satu

Bentuk dari Penanggungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden N om or 2 

Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, penjaminan adalah 

kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial 

Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengenai istilah Penjaminan Kredit, J. Satrio m enyebutnya 

dengan Penanggungan Kredit atau credietborgtocht. Lebih lanjut J. 

Satrio mengemukakan bahwa terhadap kredit yang diberikan oleh 

Bank kepada Debitur Utama, ada seorang Borg yang m engikatkan 

diri untuk menjamin semua hutang Debitur Utama yang m uncul 

sehubungan dengan pemberian kredit tersebut (yang timbul dari 

hubungan kredit antara Debitur Utama dengan Kreditur). 196

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah 

Jaminan Kredit atau Kredit Garansi. Menurut Sri Soedewi 

Masjchoen Sofwan, Jaminan Kredit Kredit Garansi adalah 

bentuk. ^Vv&Tig,gUJ]g<3/2 cii mana seorang Penanggung (perorangan) 

menanggung untuk memenuhi hutang Debitur sebesar sebagaim ana  

tercantum dalam perutangan pokok.197

Menurut peneliti, terjadinya perbedaan istilah tersebut 

akibat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia. D alam  hal ini, 

garantie/borgtocht/hoofdelijkheid diterjemahkan sebagai 

Penjaminan atau Penanggungan. Namun, dikarenakan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah in i198 

menggunakan istilah Penjaminan Kredit, maka demi keseragam an 

dan untuk mencegah salah pengertian, peneliti pun akan 

menggunakan istilah tersebut.

196 Satrio (a), op. cit., hlm. 101.
197 Sofwan, op.cit., hlm. 105.I 08

Dalam Bab VII UU No.20/2008 diatur tentang Pembiayaan dan “ P en jam in an ” 
Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 2 Tahun 2008 ditemukan istilah “ P en jam in an ” . 
Selain itu, dalam PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perum Jamkrindo, yang dalam  hal ini 
menggunakan istilah “Lembaga Penjaminan Kredit” .
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Berkaitan dengan hal di atas, Penjaminan Kredit pada 

dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak 

kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang 

disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.199

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit, maka Penjaminan 

Kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini, 

sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu 

kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu 

sendiri sebagai underlying transaction-nya.200

Penjaminan Kredit lebih menitikberatkan pada 

pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak Terjamin dalam 

hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban 

perikatannya kepada kreditur (sebagai Penerima Jaminan) sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya, besaran 

penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh 

Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Teijamin). 

Dalam praktik Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran

Penjaminan Kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari
• * 201pokok atau plafon kredit yang disetujui.

Peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan dengan 

membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada 

Penerima Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada 

saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam

Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur
202(Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Pada waktu yang telah disepakati (pada umumnya 1-3 

bulan setelah kredit jatuh tempo), kreditur dapat mengajukan klaim 

kepada Penjamin atas kemacetan kredit yang telah terjadi. Apabila

199 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, o p .c i thlm. 14.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
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204

205

kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah 

disepakati bersama, pihak Penjamin dapat melakukan pembayaran 

klaim tersebut kepada Kreditur. Pembayaran sejumlah sisa 

kewajiban Terjamin dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya 

secara hukum menjadi piutang subrogasi pihak Penjamin.203

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan 

Kredit, maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa 

atau fee  penjaminan yang dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur 

(Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Sehubungan 

dengan itu, oleh karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit 

dinikmati baik oleh Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan 

agunan) dan Penerima Jaminan (sebagai sarana untuk menyalurkan 

Kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan 

oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga moral hazard , 

maka dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran 

besarnya fee  penjaminan adalah l,5%-2% per tahun yang dihitung 

dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.204

Dalam sebuah kegiatan Penjaminan Kredit, terdapat tiga 

pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung 

jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah 

sebagai berikut:205

a. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau 

lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit 

atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat 

kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi 

kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kredit/Pembiayaan.

b. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun 

bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau
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206

pembiayaan kepada Debitur atau Terjamin, baik kredit 

uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang,

c. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang 

menerima kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia 

perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan debitur yang 

umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu 

usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, kecil, 

Menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga 

d i dalamnya perorangan anggota Koperasi dan bukan 

anggota Koperasi.

Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para 

p ihak dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat 

Penjaminan Kredit dapat menurunkan moral hazard Terjamin 

dalam  memenuhi kew ajiban  kredit, maka pihak ini dapat saja tidak 

m engetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini, kegiatan 

Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan 

Penerim a Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin 

diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui 

perm ohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan 

Terjam in  tersebut.206

Dengan adanya keterlibatan aktif tiga pihak dalam 

Penjaminan Kredit, maka dalam menjalankan fungsinya Penjamin 

Kredit menerima permintaan penjaminan baik dari Terjamin yang 

bersangkutan maupun dari Penerima Jaminan atau pihak yang 

menyediakan fasilitas kredit.207
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Keterlibatan para pihak dalam Penjaminan Kredit dapat 

digambarkan dalam mekanisme Penjaminan Kredit yang terdiri 

dari:

a. Penjaminan \angsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh 

Penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan 

kredit atau pembiayaannya tanpa terlebih dahulu 

melalui pihak Penerima Jaminan atau Kreditur.208

b. Penjaminan tidak langsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh 

Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas
209permintaan Penerima Jaminan.

Berdasarkan fungsinya, prinsip-prinsip atau pokok-pokok 

Penjaminan Kredit adalah sebagai berikut:

a. Kelayakan Usaha: Penjaminan Kredit diberikan hanya 

apabila dua pihak yaitu Penjamin dan Penerima 

Jaminan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang 

diajukan penjaminannya adalah layak untuk dijamin.210

b. Pelengkap Perkreditan: memperhatikan bahw a

keberadaan kredit pada dasarnya menyangkut adanya 

dua pihak yang berkepentingan yaitu Kreditur dan 

Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu sistem 

perkreditan -selanjutnya adalah sebuah pelengkap. 

Dalam hal ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredit 

dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir yaitu 

senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan

208 Ibid., hlm. 35.
209 Ibid., hlm. 37.
210 Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai kinerja dan prospek usaha 

Terjamin, tetapi juga terhadap karakter atau personality Terjamin itu sendiri. Penilaian kelayakan 
usaha ini dilakukan oleh Penjamin Kredit dan digunakan untuk mendapatkan keyakinan bahw a 
usaha dan pribadi Terjamin memang patut untuk mendapatkan jasa Penjaminan. Dalam hal 
Penjamin Kredit menilai bahwa usaha Calon Penerima Kredit adalah tidak layak, maka 
Penjaminan Kredit tidak akan pernah ada. Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak 
memiliki keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjamin, maka Penjamin dapat 
melakukan penolakan terhadap permohonan Penjaminan tersebut. Lihat Ibid., hlm. 19-20.
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perjanjian pokok yang berupa Perjanjian Kredit. 

Meskipun demikian, prinsip sebagai pelengkap ini 
sa n g a t melekat pada ¡ayak tidakn ya  k re d it atau

kfi âcTa yang m em bu tu h kan .

Bagi Kreditur dan Deb'ltur,

merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis

perkreditan atau teknis perbankan.211

c. Pengganti Agunan: berdasarkan falsafah perkreditan, 

Penjaminan Kredit memberikan manfaat bagi debitur 

maupun kreditur, terutama apabila agunan yang 

disediakan Calon Terjamin belum mencukupi menurut 

Kreditur atau Penerima Jaminan.212

d . Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet:

prinsip Penjaminan Kredit selanjutnya adalah

pengambilalihan sementara risiko kredit macet. Dalam 

hal ini apabila kredit yang dijamin mengalami 

k e m a c e ta n  af.-m tidak  dapat dilunasi sesuai dengan 

jangka waktu sebagaim ana diperjanjikan, maka pihak  

Penjamin akan menyelesaikan sisa kredit yang dijamin. 

Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini 

dilakukan dengan membayarkan sejumlah kewajiban 

sisa kredit sehingga Penerima Jaminan terhindar dari 

munculnya kredit atau pembiayaan yang mempunyai
213hadperfonncince atau Non Performing Loan (NPL).

e. Piutang Subrogasi: sebagai konsekuensi prinsip

pengambilalihan sementara risiko kredit macet 

(pembayaran klaim), maka penyelesaian sisa kredit 

yang belum lunas pada saat jatuh tempo oleh pihak 

Penjamin tidak secara otomatis menghilangkan 

kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur untuk

211 ibid., hIm. 20.
212 Ibid.
2,3 Ibid., hlm. 20-21.
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melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang 

macet harus tetap dilakukan oleh pihak Terjamin, baik 

dengan cara mengangsur secara berkala dan/atau 

dengan menjual atau mencairkan agunan tambahan 

lainnya. Pelunasan sisa kredit oleh Terjamin ini bagi 

Penjamin disebut sebagai piutang subrogasi. Penarikan 

piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban Penerima 
Jaminan atau Kreditur.214

f. Keterlibatan Tiga Pihak: Penjaminan Kredit adalah 

suatu perikatan penunjang perkreditan yang melibatkan 

tiga pihak yaitu Penjamin, Penerima Jaminan dan 

Terjamin.215

g. Kerja Sama Pengendalian Kredit: Terkait dengan salah 

satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai pengganti 

agunan, maka pengelolaan atas risiko kredit berjalan 

atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang 

sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik 

perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dilakukan oleh 

penyedia fasilitas tersebut atau Kreditur. Melalui 

perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak 

ketiga yang juga bertanggungjawab terhadap kelancaran 

pengembalian kredit, maka untuk mengurangi risiko 

terjadinya kredit macet, pihak Penjamin juga 

melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan 

kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Kreditur 

(Penerima Jaminan). Dalam hal ini, Penjamin bertindak 

sebagai mitra kerja pihak Penerima Jaminan, khususnya 

dalam menentukan tindakan preventif yang diperlukan 

dalam upaya-upaya penyelamatan kredit.216

214

215
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Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan 

Penjam inan Kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas 

untuk dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti 

Penjam inan, pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen 

tertulis akan kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen 

ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang 

m erupakan bukti persetujuan penjaminan perusahaan atau lembaga 

yang  menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen tersebut 

dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau Debitur 

Kredit/Pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau Kreditur
*  •• * 2 1 7penyedia  perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.

Dengan mengingat keterlibatan tiga pihak dalam Penjaminan

Kredit dan terutama mengingat keberadaan pihak Penjamin dan

Penerim a Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen

Penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, Penjamin dapat

mengkomunikasikan segala ketentuan  Penjaminan Kredit dengan
218Penerim a Jaminan (Kreditur).

Surat Penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan 

secara prinsip pihak Penjamin untuk memberikan Penjaminan. Oleh 

Penerim a Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan 

sebagai dasar ditandatanganinya suatu  ̂ Perjanjian Kredit. 

Komunikasi antara Penerima Jaminan dan Penjamin serta

persetujuan prinsip penjaminan tersebut didokumentasikan secara
• 219

t e r tu lis  d an  m en jad i landasan bagi Perjanjian Kredit.

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh 

Perbankan atau Lembaga Penyedia Kredit untuk mendukung 

kegiatan penyaluran kredit, maka pihak perbankan biasanya

217 Ibid., hlm. 22.
218 Kom unikasi antara Penjamin dan Penerima Jaminan tersebut dilakukan secara tertulis,

dan hal tersebut menjadi landasan kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (Nasabah) 
untuk kem udian  saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan penjaminan, komunikasi ini pada 
dasarnya m erupakan  jaw aban  atau respon pihak Penjamin terhadap pengajuan Penjaminan kredit
dari Penerim a Jaminan. Selanjutnya, atas ketentuan penjaminan tersebut, Penerima Jaminan
memiliki kesem patan menanggapi untuk menyetujui atau menyampaikan keberatan-keberatan atas 
ketentuan dan persyaratan Penjaminan. Lihat Ibid., hlm. 23.

219 Ibid.
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melakukan kerja sama terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerja 

sama Penjaminan antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat 

diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (Memorandum  

o f Understanding) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian 

Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan 

berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.220

2.3.2. Asuransi Kredit

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan 

adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan 

diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.221 Selanjutnya, 

menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1992 tentang Usaha Perasuransian (LN 1992-13, TLN 3457) disebutkan 

bahwa:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 
atau lebih, pihak Penanggung mengikatkan diri kepada 
Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.222

Apabila dibandingkan rumusan Pasal 1 angka (1) UU N o.2/1992 

ternyata lebih luas daripada rumusan Pasal 246 KUHD. Dalam hal ini, 

rumusan Pasal 1 angka (1) UU No.2/1992 tidak hanya melingkupi 

Asuransi Kerugian, tetapi juga Asuransi Jiwa. Hal ini dapat diketahui dari 

kalimat “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

220 Ibid., hlm. 23-24.
221 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. 

Tjitrosudibio, cet.XXVII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Ps. 246.
222 Indonesia (h), Undang-undang Usaha Perasuransian, UU N o.2 , LN N o. 13 tahun 

1992, TLN No. 3457, Ps. 1 angka 2.
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meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Selain itu, 

rumusan pasal tersebut juga secara eksplisit meliputi Asuransi Tanggung 

Jawab. Mengenai hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga”.223 Oleh karena itu, objek asuransi adalah 

benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, 

serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang 

nilainya.“ 4 Dengan demikian, evenemen-nya pun meliputi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa 

meninggalnya seseorang.225

Dalam Black’s Law Dictionary, Asuransi Kredit (credit insurance) 

didefinisikan sebagai berikut:

an agreement to indemnify against loss that may result from the 
death, disability, or insolvency o f someone to whom credit is 
extended?26

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa di dalam 
Pertanggungan Kredit, pihak Penanggung mengikatkan dirinya untuk

• 227mengganti kerugian yang disebabkan insolvensi dari si berhutang.

Dengan menggabungkan kedua pengertian di atas, peneliti 

berpendapat bahwa Asuransi Kredit adalah suatu perjanjian, yang dalam 

hal mana Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atas 

timbulnya risiko kredit, yaitu keadaan tidak dapat membayar kembali 

kredit/pinjaman yang diterimanya, karena kematian, cacat dan insolvensi 

dari Peminjam.

223
M uhammad, op.cit., cet., him. 11-12.

225 n̂c*on es'a (h). loc.cit., Ps. 1 angka 2.
M uhammad, o p . c i t him. 12.

26 Bryan A . Garner, ed., Black 's Law Dictionary. 8th ed, (St. Paul, Minnesota: West 
Group, 2004), him. 816.

227
Em m y Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, 

(Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990), him. 145.
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Asuransi Kredit dapat dibagi dalam beberapa jen is /m acam ,
• *  228 yaitu:

a. Credit Life Insurance, Credit Accident and Sickness  

Insurance229

b. Account Receivable Insurance230

c. Deposit Insurance231

d. Cash Loan Credit Insurance232

e. Home Loan Credit Insurance233

f  Export Credit Insurance234

Dalam suatu Perjanjian Asuransi Kredit terdapat dua pihak, yaitu 

Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pihak yang m ener im a  

peralihan risiko dari Tertanggung apabila terjadi evenemen. D alam  

kaitannya dengan Asuransi Kredit yang diusahakan di Indonesia, p ihak 

Penanggung adalah PT Askrindo.235 Selanjutnya, Tertanggung adalah 

pihak yang mengasuransikan kreditnya, dalam hal ini juga  p ihak  yang  

memberikan kredit kepada seseorang. Dalam kaitannya dengan kredit 

bank, maka pihak bank-lah yang menjadi Tertanggung, baik bank 

pemerintah maupun bank swasta. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 

sub b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan  

Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan  

dalam Bidang Perasuransian Kredit, maka tidak hanya bank saja yang

228 Tara H., “Asuransi Kredit dan Penerapannya di Indonesia,” M ini Econom ica  (O k tober  
1986, no 10/vol IV/1986): 10 dalam Runi Sri Wulandari, “Peranan Asuransi Kredit da lam  K U K  
(Kredit Usaha Kecil),” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hlm . 59.

229 Asuransi Kredit terhadap kegagalan untuk membayar hutang, karena  kem atian , 
kecelakaan dan sakit yang dialami peminjam. Lihat Ibid.

230 Asuransi yang memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap kegaga lan  atau 
ketidakmampuan menagih piutang. Lihat Ibid.

231 Jaminan terhadap kerugian deposito sehubungan dengan kegagalan b an k / lem b ag a  
keuangan. Lihat Ibid.

232 Asuransi yang melindungi Kreditur (Pemberi Pinjaman) terhadap kerugian ak iba t tidak 
dikembalikannya pinjaman tunai oleh Peminjam. Lihat Ibid, hlm.60.

233 Jenis asuransi ini banyak dilakukan untuk menjamin apabila pemilik  rum ah  kredit 
tersebut tidak mampu membayar kembali Kreditnya. Lihat Ibid, hlm.60.

234 Asuransi terhadap Kredit Ekspor yang memberikan perlindungan kepada eksportir
terhadap kerugian akibat risiko, antara lain: bangkrutnya importir atau kebijaksanaan pem erin tah  
yang mengakibatkan importir tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Lihat Ibid.

2 5 Tje’Aman, op.cit., hlm. 53.
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dapat menjadi pihak Tertanggung, melainkan juga suatu badan atau orang 

yang memberikan kredit di luar Perbankan.236

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Perjanjian Asuransi Kredit 

Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrindo, 

terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal 1 angka (2) perjanjian 

tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan hukum perserikatan perdata 

atau perorangan yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tertanggung.

Pihak Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan 

apa-apa dengan Penanggung cq. PT Askrindo. Nasabah hanya mempunyai 

hubungan dengan pihak Tertanggung, yaitu bank dalam kaitannya dengan 

kredit yang diterimanya.237 Hubungan tersebut, dapat dilihat dalam skema 

di bawah ini:

Perjanjian Asuransi Kredit

Mengenai kewajiban pokok dari kedua belah pihak, antara 

Tertanggung dan Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang 

pengertian pertanggungan. Dari ketentuan pasal tersebut, dinyatakan 

bahwa premi merupakan haknya Penanggung, yang dengan menikmati 

premi tersebut, ia berkewajiban untuk membebaskan Tertanggung dari 

kerugian. Oleh karena itu, kewajiban untuk membayar premi dibebankan 

pada Tertanggung, sebagai imbangan dari haknya untuk menerima ganti 

rugi dari Penanggung.238 Dengan kata lain, premi adalah sebagai imbalan

237 Tje Aman, loc.cit..
238 Ibid., him. 53-54.
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dari risiko yang dialihkan kepada Penanggung.239 Sebagai akibat dari hal 

tersebut, maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung 

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premi.240

Jika hal tersebut diterapkan dalam Pertanggungan Kredit, maka 

pihak bank sebagai Tertanggung, yang mempertanggungkan kredit yang 

direalisirnya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada 

Penanggung, c.q PT Askrindo. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut secara 

yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung. Akan 

tetapi, secara materiil biaya premi tersebut telah diperhitungkan oleh bank 

di dalam kredit yang diberikan pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali 

terhadap kredit-kredit tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh bank 

sendiri.241

Secara garis besar semua jenis pertanggungan yang dikenal dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: Pertanggungan Kerugian (schade  

verzekering)242 dan Pertanggungan Jumlah atau Pertanggungan Sejumlah 

Uang ('sommen verzekering)243. Perbedaan dari kedua jenis pertanggungan 

tersebut, terletak pada “prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh 

Penanggung”. Apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh 

Penanggung adalah memberikan ganti rugi, sepanjang ada kerugian yang 

timbul, maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Kerugian. Sebaliknya, 

apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh Penanggung

239 Man Suparman Sastrawidjaja., Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, 
cet.II, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 32.

240 Tje’Aman, loc.cii.
241 Ibid., hlm. 54.
242 Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa  

Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian  
kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. 
Beberapa ciri dari Asuransi Kerugian antara lain adalah: kepentingannya dapat dinilai dengan uang  
0materiel belang), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku  
ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Lihat Sastrawidjaja, op.cit, hlm. 83.

243 Asuransi Jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa
Penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya  
sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain: kepentingannya tidak 
dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung telah ditentukan  
sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam Asuransi Kerugian serta 
tidak berlaku pula subrogasi. Lihat Ibid.
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adalah memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, 

maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Jumlah.244

Untuk mengetahui jenis-jenis pertanggungan, dapat kita lihat 

dalam Pasal 247 KUHD, yang berbunyi bahwa:

Pertanggungan-pertanggungan itu “antara lain” dapat mengenai 
pokok: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil 
pertanian yang belum dipaneni; jiwa; satu atau beberapa orang; 
bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang mengancam 
pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat245

Penentuan seperti dalam Pasal 247 KUHD itu, secara yuridis tidak 

membatasi kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan dalam kata 

“antara lain” dari pasal tersebut. Oleh karena itu, sifat dari Pasal 247 

KUHD adalah numeratif (hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja), 
bukan limitatif.246

Berkaitan dengan hal di atas, dibukänya kemungkinan untuk 

membuat Perjanjian Pertanggungan dalam jenis lainnya itu, tidak berarti 

tanpa adanya pembatasan. Pasal 268 KUHD memberikan pembatasan 

terhadap kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain selain 

yang dikenal dalam Undang-undang; yaitu sebagai berikut: 

“pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan yang dapat dinilai 

dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh Undang-undang tidak 

terkecualikan”.247

“Pokok pertanggungan” yang dimaksudkan dalam Pasal 268 

KUHD, oleh Prof Molengraff adalah hak subjektif yang mungkin akan 

lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu”.248 

Bila dihubungkan dengan Pertanggungan Kredit, maka pokok 

pertanggungannya adalah hak menagih atau hak piutang Bank pada

245 Tj e ’Arnan’ op.cit., hlm. 50.
246 Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 247.
247 Simanjuntak, op.cit., hlm. 35-36.
2«  TJ.e,A m an’ op.cit., hlm. 51.

Simanjuntak (b), Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, 
kebakaran dan Jiwa). cet.X. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada, 1990), hlm. 13.
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Nasabahnya. Sementara itu, persyaratan “dapat dinilai dengan uang”, 

menurut Edy Putra Tje’Aman, sudah cukup jelas bahwa kredit adalah hal 

yang berkenaan dengan uang249. Persyaratan “dapat dinilai dengan uang” 

ini, oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan 

yang tidak berlaku bagi Pertanggungan Jiwa.250

Selanjutnya, mengenai persyaratan “diancam oleh bahaya”, di 

dalam Pertanggungan Kredit bahayanya adalah suatu peristiwa atau suatu 

keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengembalikan 

kreditnya. Bahaya-bahaya yang terhadapnya kredit diasuransikan dapat 

bermacam-macam; diantaranya seperti: wanprestasi dan kepailitan.251

Syarat terakhir, yaitu “tidak dikecualikan oleh Undang-undang” , 

menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah sama tujuannya dengan 

syarat ongeoorlofde oorzaak (sebab yang tidak diperbolehkan) di dalam 

Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata252 dan Pasal 1335 KUHPerdata253. Lebih 

lanjut beliau mengatakan bahwa syarat ini ditujukan kepada 

pertanggungan-pertanggungan yang dilarang Undang-undang, yang 

ditetapkan dalam Pasal 599 KUHD yang berbunyi:

Bahwa pertanggungan adalah batal bilamana diadakan atas:
(i, 2, 3 telah dihapus S. 33-47, 34-214, 38-2)
4) Benda-benda yang menurut Undang-undang dan peraturan- 

peraturan tidak boleh diperdagangkan.
5) Atas kapal-kapal baik kapal-kapal Indonesia maupun kapal- 

kapal Belanda ataupun mengangkut barang-barang yang 
disebut dalam nomer 4.254

Memperhatikan syarat terakhir dari Pasal 268 KUHD, maka 

Asuransi Kredit termasuk dalam salah satu asuransi yang tidak 

dikecualikan oleh Undang-undang.255

249 Tje’Aman, loc.cit.
250 Simanjuntak (a), op.cit., hlm. 36.
251 Tje’Aman, loc.cit., hlm. 52.
252 Pasal 1320 sub 4 KUHPerdata: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat:... suatu sebab yang halal.
253 Pasal 1335 KUHPerdata:

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau 
terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

254 Simanjuntak (b), op.cit., hlm. 16.
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Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 247 KUHD yang secara 

yuridis tidak membatasi tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, maka Pertanggungan Kredit atau Asuransi 

Kredit merupakan salah satu perkembangan dari jenis-jenis pertanggungan 

yang sudah dikenal. Selain itu, bila dihubungkan dengan Pasal 268 KUHD 

maka Pertanggungan Kredit tidak bertentangan atau memenuhi 

persyaratan yang ditentukan.256 Selanjutnya, dengan memperhatikan 

segala uraian di atas, peneliti sependapat dengan Emmy Pangaribuan 

Simanjuntak bahwa Asuransi Kredit termasuk dalam kelompok Asuransi 

Kerugian.257

Sebagai bukti adanya pertanggungan maka Pasal 255 KUHD 

menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup dengan suatu akta 

yang disebut polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk 

menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian formal, 

sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam 

Perjanjian Asuransi. Hal itu disebabkan, secara sistematis, ketentuan Pasal 

255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD.258 

Dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD dinyatakan:

Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan 
Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum 
polisnya ditandatangani.259

255 T je’Aman, loc.cit.
256 Ibid.
257 Pasal 247 KUHD tidak lagi dapat menampung pertumbuhan jenis Risiko baru yang 

membutuhkan pertanggungan. Di dalam praktik ternyata berdasarkan kebutuhan atau kepentingan 
yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atau akibat dari peristiwa-peristiwa yang 
dapat menim bulkan kerugian atas diri dan harta kekayaannya muncullah jenis-jenis pertanggungan 
baru di luar dari jenis-jenis yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita 
golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu Pertanggungan Kerugian atau Sommen 
Verzekering. Dalam Pertanggungan Kerugian misalnya: asuransi kebongkaran, asuransi 
kecelakaan buruh, personal accident insurance, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kaca 
etalage, cash in transit insurance, cash in safe insurance, aviation hull insurance, machinery 
insurance, asuransi hasil industri, contractors all risk insurance, loss of profit insurance (asuransi 
kerugian usaha), erection insurance, boiler insurance, Asuransi Kredit, theft insurance, dan lain- 
lain. Lihat Simanjuntak (a), op.cit., hlm.36-37.

258 Sastrawidjaja, op.cit., him. 57.
259 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 257 ayat (1).
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Dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut bahwa Perjanjian 

Asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun 

polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian 

konsensual.260 Hal itu berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat 

esensial dalam Perjanjian Asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat 

bukti.261 Mengenai masalah ini, diperjelas lagi oleh Pasal 258 ayat ( 1) 

KUHD yang berbunyi:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 
pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain 
alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu 
permulaan pembuktian dengan tulisan.262

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi 

Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan istilah 

tersendiri yaitu Nota Penutupan Pertanggungan/Penjaminan (NPP). NPP 

adalah nota yang menyatakan kesediaan Penanggung untuk memberikan 

penutupan pertanggungan atas kredit yang direalisasi Tertanggung. NPP 

mempunyai kekuatan yang sama dengan polis.

Di dalam praktik, NPP ini dibuat oleh Penanggung (PT Askrindo) 

yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (Standard policy) serta dicetak. 

Oleh karena itu, Calon Tertanggung harus mempelajari secara cermat hal- 

hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan 

tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT Askrindo, tercantum antara 

lain:

a. Data mengenai Tertanggung,

b. Data mengenai kredit,

c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari:

a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan 
addendumnya

260 Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah  
tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini 
sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata). Lihat Mariam Darus 
Badrulzaman, et al., Kompilasi Hukum Perikatan, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 
hlm.68.

261 Sastrawidjaja, loc.cit.
262 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 258 ayat (1).

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



b) Jumlah pertanggungan

c) Debitur yang ditanggung

d) Debitur yang tidak ditanggung

e) Perhitungan premi pertanggungan

0  Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar (premi 

pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto). 

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo sebagai 

Penanggung. Selain itu terdapat pernyataan yang menyatakan 

bahwa “NPP ini sekaligus berlaku sebagai Nota Tagihan, 

selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas harap 

dilimpahkan pada rekening kami di... sesuai dengan surat kami 

no....”

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD263 yang 

mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka NPP ini 

tidak memuat antara lain: bahaya-bahaya yang ditanggung oleh 

Penanggung, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan 

Penanggung dan saat berakhirnya itu, semua keadaan yang kiranya penting 

bagi Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan 

antara para pihak. Tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dikarenakan 

telah mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pertanggungan. Oleh 

karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan bagian dari Perjanjian 

Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur ketentuan khusus yang 

menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Pertanggungan dan telah

263 Pasal 256  KUHD: „ .
Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menya a

1. Hari ditutupnya pertanggungan; sendiri ateu atas tanggungan
2. Nam a orang yang menutup pertanggungan atas langguugcu

seorang ketiga; . .
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggung an,
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung;
5. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Penanggung an s

itu;
6. Premi pertanggungan tersebut, dan ... , .
7. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si Penanggung untu i e a uinya,

dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
Polis itu harus ditandatangai oleh tiap-tiap Penanggung.
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disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus 

yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan. Hal ini 

dapat dilihat dari Pasal 3 angka 2 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk 

Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung (Bank) dan PT Askrindo mengenai 

syarat-syarat berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP 

yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti 

persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan pertanggungan. 

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 angka 5 bahwa dalam hal NPP 

memuat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan perjanjian ini 

dan telah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan 

khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum 

asuransi. Dalam hal ini dikarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian 

dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian. Prinsip umum 

asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit adalah:

a. Prinsip Kepentingan (Insurablelinterest)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang 

menutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan harus 

mempunyai kepentingan terhadap objek yang 

diasuransikannya.

Mengenai insurable interest diatur dalam Pasal 250 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian 
asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya 
telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi 
itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang 
diasuransikan, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan 
ganti kerugian.264

264 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, o p .c i tPs. 250.
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Mengacu kepada hal tersebut, yang dimaksud dengan 

kepentingan (insurable interest) adalah:

The legal right to insure arising out o f a financial relationship 
recognized at law, between the insured and the subject matter 
o f  insurance.265

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-elemen dari 

insurable interest adalah:

a. A subject matter o f insurance;

b. The policyholder must have an economic or financial 

interest in the subject matter o f insurance;

c. The interest must be a current interest, not merely an 

“expectancy ”/

d. The interest must be a legal interest.266

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung 

dikatakan mempunyai insurable interest apabila ketika risiko 

yang dipertanggungkan muncul, ia menderita kerugian. Dengan 
kata lain, the policyholder must be in a position where they 

will suffer loss i f  the event which they have insured against 

occurs}61
Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka Kreditur 

mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debiturnya 

untuk membayar utangnya.268 Dalam hal ini, Kreditur akan 

menderita kerugian apabila kredit yang disalurkannya kepada 

Debitur itu tidak dapat dikembalikan (macet).

Diharuskan ada kepentingan dalam Perjanjian Asuransi dengan 

maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi 

permainan atau perjudian. Apabila tidak terdapat ketentuan 

demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan

265 “M aking the Contract”, (The Chartered Insurance Insitute: P03 Oktober 1999), him.
6/8  dalam Hukum Asuransi, dikumpulkan oleh Kornelius Simanjutak, (Jakarta: Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 32.

266 Ibid.
6̂8 ' the Contract”, loc.cit., him. 6/7.

“l8 Sastrawidjaja, op.cit., him. 66.
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terhadap suatu objek asuransi, akan dapat menutup asuransi 

terhadap objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian 

orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi 

peristiwa yang menimpa objek yang dimaksud.269

b. Prinsip Itikad Baik {Principle o f  Utmost Good Faith)

Prinsip utmost good faith  terdapat dalam Pasal 251 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap 
tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, 
betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, 
sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan 
yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak 
ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan 
batalnya pertanggungan.27

Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung 

harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur- 

jujurnya, dan selangkap-lengkapnya mengenai keadaan objek 

yang diasuransikan 271 Hal ini dikarenakan, tanpa kejujuran dari 

Tertanggung akan menyebabkan misrepresentasi,272 sehingga 

Penanggung dapat keliru dalam mengambil keputusan 

berkaitan dengan penanggungan (apakah Penanggungan akan 

ditutup atau tidak, besarnya premi yang dibebankan, dan 

sebagainya). Selain Pasal 251 KUHD, pasal-pasal lain yang 

mengandung unsur prinsip itikad baik adalah Pasal 252273,

269 Ibid., him. 68-69.
270 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 251.
271 Sastrawidjaja, o p .c i t him. 69.
272 Misrepresentation is a false statement of fact which induces the other p a rty  to enter 

into the contract. “Utmost Good Faith” (The Chartered Insurance Insitute: P03 O ktober 1999), 
him. 7/2 dalam Hukum Asuransi, dikumpulkan oleh Kornelius Simanjutak, (Jakarta: Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 45.

273 Pasal 252 KUHD:
Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang, maka tak 
bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan
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276274 dan 277275 KUHD. Namun, KUHD hanya 

membebankan itikad baik pada Tertanggung. Secara ideal, 

seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada 

Penanggung. Dalam hal ini, misalnya Penanggung memberikan 

penjelasan kepada Tertanggung mengenai risiko apa yang di- 

cover. Oleh karena itu, principle o f utmost good faith 

menentukan dua kewajiban pada para pihak dalam kontrak, 

yaitu:

a. A duty not to misrepresent any matter relating to the 

insurance, i.e. a duty to tell the truth.

b. A duty to disclose all material facts relating to the contract,
27/Si.e. a duty not to conceal anything which is relevant.

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pada pihak 

Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan mengenai 

risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, 

Tertanggung tentu juga harus memberikan data-data yang 

benar berkaitan dengan risiko kredit yang ditanggung oleh 

Penanggung,

c. Prinsip Indemnitas (Principle o f Indemnity)

Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada 

bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua 
tersebut.

274 Pasal 276 KUHD:
Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si Tertanggung sendiri harus 
ditanggung oleh si Penanggung. Bahkan berhaklah si Penanggung itu memiliki premi ataupun 
menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.

275 Pasal 277 KUHD:
Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu-satunya 
barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, 
maka hanya pertanggungan pertama itu sajalah mengikat, sedangkan para Penanggung yang 
berikutnya dibebaskan.
Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka 
para Penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib 
waktu ditutupnya pertanggungan-pertanggungan yang berikut ini.

276 “Utmost Good Faith”, loc.cit.
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277

278

279

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu.”277

Asas tersebut menentukan bahwa jumlah ganti rugi yang 

diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah perseim bangan 

antara jumlah pertanggungan dengan nilai benda 

pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh T ertanggung  

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang 

terhadapnya diadakan pertanggungan.278

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan 

akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhir. Lain 

halnya di dalam Pertanggungan Kredit; ju m lah  

pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga 

berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi, karena kredit 

yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat-saat yang 

telah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. D engan 

demikian, pada saat-saat kemudian setelah pertanggungan itu 

diadakan, jumlah kredit yang ditanggung oleh Penanggung  

akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil risiko yang  

ditanggung berarti pula semakin kecil jum lah  penggantian  

kerugian. Memperhatikan uraian di atas, maka jum lah ganti 

rugi di dalam Pertanggungan Kredit m erupakan ju m la h  hasil 

dari perseimbangan antara sisa kredit pada saat tun tu tan  

diajukan dengan jumlah kredit yang d ipertanggungkan  dan 

kerugian yang diderita.279

Dalam praktiknya, besarnya kredit yang d ipertanggungkan  oleh 

bank, tidaklah seluruh kredit yang dapat diterim a N asabah , 

tetapi hanya sebagian dari maksimum kreditnya. D engan  hanya  

sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti P e rtanggungan

Sastrawidjaja, op.cit., him. 70.
Tje’Aman, op.cit. him. 54.
Ibid., him. 54-55.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



Kredit yang terjad\ da\am piaktik perbankan adalah 

pertanggungan di bawah nilai.280

Oleh karena hanya sebagian saja dan maksimum kredit yang 

dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, bank 

masih memikul sebagian dari kerugian yang dideritanya, yang 

tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. 

Dengan demikian sepanjang penggantian kerugian yang 

diterima oleh bank hanya “sebagian” saja dari kerugian yang 

dideritanya, maka bank masih punya hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian yang 

dideritanya telah tertutupi. Selain itu sebagian lainnya yang 

masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya 

Penanggung.281

d. Prinsip Subrogasi (Principle o f Subrogation)

Berhaknya Penanggung untuk menuntut ganti rugi pada 

Nasabah Bank adalah berdasarkan subrogasi, yang diatur dalam 

Pasal 284 KUHD. Pasal mana menentukan bahwa:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang 
dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si 
Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian 
itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap 
perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari 
Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.2 2

Sehubungan dengan itu, karena di dalam Asuransi Kredit, 

hanya sebagian dari maksimum kredit yang dipertanggungkan, 

maka subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas. Mengenai 

hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa:

"... tidaklah ada jalan lain yang lebih adil lagi untuk 
menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau 
penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar

1 Ibid.280

281 Ibid., hlm. 55.
282 K itab  Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 284.
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oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk 
sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak 
selebihnya dari Tertanggung terhadap orang-orang yang 
bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendiri...”285

Dalam hal terjadi penggantian kerugian dari pihak Penanggung 

(PT Askrindo) kepada pihak Tertanggung (bank), dalam 

praktiknya penuntutan hak PT Askrindo yang ada pada nasabah 

bank berdasarkan subrogasi, dilakukan oleh bank. Setelah 

Nasabah memenuhi segala kewajibannya pada bank, barulah 

Bank memberikannya pada PT Askrindo apa yang menjadi 

haknya.284

283 Simanjuntak (b), op.cit., hlm. 76.
284 Tje’Aman, o p .c i thlm. 57.
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K E B E R A D A A N  P E R U M  JA M K R IN D O , B A N K  N IA G A  D A N  K O P E R A SI  

P E G A W A I  R E P U B L IK  IN D O N E SIA -G O T O N G  R O Y O N G  D A L A M

K A S U S  K R E D IT  M A C E T

3 .1  D a s a r  H u k u m  P e r u m  Jam k rin d o

B erdasarkan  Pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 

ten tan g  P eru sah aan  Um um  (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Perusahaan Umum 

(P e ru m ) Jam in an  K redit Indonesia atau disingkat Jamkrindo, merupakan Badan 

U sah a  M ilik  N egara  (BU M N ) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

19 T ah u n  2003 , yang  seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara 
y a n g  d ip isah k a n  dan tidak terbagi atas saham.

M em pela ja ri kem bali sejarah Perum Jamkrindo, perusahaan ini mengalami 

p e ru b ah an  nam a beberapa kali sesuai dengan kondisi, dinamika dan tantangan 

p e ru sah a an  pada  zam annya masing-masing, sebagai berikut:

a. L em baga Jam inan Kredit Koperasi (LJKK)

L JK K  diben tuk  oleh pemerintah Indonesia pada I Juli 1970 yang 
d itandai dengan SK Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 

99 /K PT S/M entranskop/l 970. Kehadiran LJKK tersebut didasari kondisi 

riil pada w aktu itu, dimana perkembangan Koperasi yang masih cukup 

tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu 

B U M N  dan swasta. Pada awal pendiriannya, tugas utama LJKK adalah 

m em bantu  menjam in kredit yang disalurkan oleh Bank kepada 

K operasi, sehingga banyak Koperasi yang sebelumnya tidak memenuhi 

persyara tan  bank terkait dengan agunan (tidak bankable\ kemudian 

m enjad i bankable  dengan adanya Penjaminan dari LJKK.1

b. Perum  Pengem bangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

D alam  perjalanannya, fungsi LJKK menjadi sangat penting dalam 

pengem bangan usaha Koperasi secara keseluruhan, sehingga 

m em erlukan  manajemen pengelolaan aktivitas usaha sebagaimana 

sebuah  badan usaha. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Perum

1 N a sr o e n  Y asabari dan N in a  Kurnia D ew i, o p . c i t hlm. 119.
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PKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang 

Pendirian Perusahaan Pengembangan Keuangan Koperasi, yang 

sekaligus meleburkan LJKK ke dalamnya. Selanjutnya untuk lebih 

mengoptimalkan fungsi dan tugas Perum PKK, pemerintah 

menyempurnakan PP No. 51/1981 dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) 
Pengembangan Keuangan Koperasi.286

Pergantian nama dari LJKK menjadi Perum PKK dimaksudkan untuk 

lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas LJKK, sehingga untuk kredit- 

kredit yang memang dibutuhkan bagi pengembangan usaha Koperasi 

tersedia penjaminan yang juga bersumber dari pemerintah.287 

Dengan perubahan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Umum 

(Perum)288, maka sifat usaha dari Perum PKK adalah menyediakan

286 Berdasarkan Laporan Keuangan (Annual Report) 2003 Perusahaan Umum Sarana 
Pengembangan Usaha, hlm. 9. Mengenai hal ini dapat juga dilihat ketentuan Pasal 2 PP N o. 
27/1985, yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan  
Koperasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Lihat Indonesia (i), Peraturan 
Pemerintah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, PP No. 27, LN N o. 38 tahun 
1985, Ps. 2.

287 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., hlm. 120. M engenai hal tersebut 
dapat dilihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut: 
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi w ew enang  
untak meningkatkan kegiatan Koperasi melalui pengembangan keuangan Koperasi, (kursif oleh  
peneliti)
Selanjutnya, dapat dilihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
Perusahaan adalah Lembaga Keuangan yang maksud dan tujuannya adalah turut melaksanakan  
dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Nasional pada umumnya dengan jalan meningkatkan usaha Koperasi melalui pengem bangan  
keuangan Koperasi sehingga dapat berswadaya dan mandiri, (kursip oleh peneliti)
Lihat Indonesia (i), op.cit., Ps. 3 ayat (1) dan Ps. 5 ayat (1).

288 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (U U  N o. 
9/1969), membagi usaha-usaha negara berbentuk perusahaan menjadi Perusahaan Jawatan 
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Nam un, dengan  
lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LN  N o .47 , 
TLN No. 4286), UU No. 9/1969 dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini, Pasal 9 U U  N o. 19/2003  
menyebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 
angka 4 UU No. 19/2003, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut 
Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham , yang  
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berumutu tinggi 
dan sekalipun mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. M engacu pada 
sifat usahanya, maka Perum lebih menitikberatkan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik 
pelayanan penyediaan barang dan jasa. Namun, sebagai badan usaha, agar dapat melanjutkan 
keberlangsungan usahanya, maka Perum harus juga mendapat laba. Lihat I.G. Rai W idjaya,
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pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.289 Mengacu pada hal 

tersebut, maka modal perusahaan adalah kekayaan negara yang 

dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak 

terbagi atas saham-saham.290

Oalam  rangka mencapai maksud dan tujuan di atas, dengan 

m engindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan 

kekayaan negara, Perum PKK sebagai Lembaga Keuangan 

mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

a) m emberikan jaminan kepada Koperasi atas Kredit yang diberikan 
oleh Bank dan/atau jaminan atas Kredit barang oleh badan lain.

b) memberikan pinjaman kepada Koperasi untuk menunjang 
perkembangan Koperasi dalam upaya memenuhi sebagian 
pembiayaan pengembangan usaha Koperasi dengan persyaratan 
yang ditetapkan perusahaan.

c) memberikan bantuan manajemen dan konsultasi kepada Koperasi 
serta melakukan studi-studi kelayakan dalam rangka mencapai hasil 
guna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tujuan 
Perusahaan.

d) melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan 
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan 
persetujuan menteri, setelah berkonsultasi dengan menteri yang 
bertanggung jawab di bidang perkoperasian.291

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S- 

167 /M K .016/1998 tanggal 27 hebruari 1998, Perum PKK telah 

diizinkan untuk mengembangkan lingkup usahanya, meliputi:

a) Usaha Koperasi yang dijamin oleh Perum PKK termasuk badan 

usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Koperasi.

b) Kredit yang dijamin oleh Perum PKK selain yang berasal dari 

perbankan juga kredit yang berasal dari lembaga non bank.

Hukum  Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang 
Usaha , (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 75.

289 Indonesia (i), op.cit., Ps. 5 ayat (1).
290 Ibid., Ps. 7 ayat (1).
291 Ibid., Ps. 6.
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c) Kredit yang dijamin oleh Perum PKK termasuk kredit yang diterima 

oleh pengusaha kecil terutama yang berorientasi ekspor dan yang 

menggunakan teknologi tinggi.

d) Memberikan jaminan kepada Koperasi dan pengusaha kecil dalam 

pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, 

pembiayaan dengan pola bagi hasil dan pembelian barang secara 

angsuran.292

c. Perum Sarana Pengembangan Usaha iPerum SPU atau Perum Sarana) 

Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK 

dalam pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan seiring 

dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Usaha Kecil, 

Menengah dan Koperasi (UKMK), pemerintah memperluas jangkauan 

pelayanan Perum PKK.293 Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 

Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana 

Pengembangan Usaha (PP No. 95/2000), Perum PKK berganti nama 

menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana).294 

Tidak berbeda dengan pengaturan sebelumnya, perusahaan ini pun 

berbentuk Perum. Oleh karena itu, modal perusahaan merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.295 Selanjutnya, 

sifat usaha dari Perum Sarana adalah menyediakan pelayanan bagi 

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 

prinsip pengurusan Perusahaan.296

Melalui PP No. 95/2000, kegiatan Penjaminan Kredit Perum Sarana 

diperluas, tidak hanya ditujukan bagi Koperasi saja, tetapi juga bagi

292 Berdasarkan Booklet Perusahaan Umum Pengembangan Koperasi, hlm. 7.
293 http://www.jamkrindo.com.
294Mengenai hal ini, dapat dilihat ketentuan Pasal 2 PP No. 95/2000 sebagai berikut: 

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang didirikan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1985, dengan Peraturan Pemerintah ini diubah namanya menjadi Perusahaan 
Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, dan dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha- 
usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Lihat Indonesia (j), Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan  
Usaha, PP No. 95, LN No.190 tahun 2000, Ps. 2.

295 /b id , Ps. 10 ayat (1).
296 Ibid, Ps. 6.
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Usaha Kecil (termasuk Mikro) dan Menengah.297 Sebagai perusahaan

Penjamin Kredit, Perum Sarana bermitra dengan Kreditur baik

Perbankan (nasional dan daerah) maupun Kreditur Non Perbankan.298

Selain itu, layanan yang ditawarkan Perum Sarana meliputi

penjaminan, pembiayaan dan bantuan manajemen dan konsultasi.299

Untuk mencapai maksud dan tujuannya,300 Perum Sarana sebagai

lembaga keuangan, menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

a) melakukan penjaminan atas kredit yang diberikan Bank atau badan 

usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b) melakukan penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak 

piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil 

yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah;

c) melakukan penjaminan atas pembelian barang secara angsuran 

yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan 

oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e) memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah;

f) memberikan bantuan konsultasi manajemen kepada Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah;
g) menerbitkan surety bond atas pembelian barang secara angsuran 

dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah;

297 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 120.
298 http://www.jamkrindo.com.
299 M engenai hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 95/2000 sebagai

berikut:
Perusahaan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi 
tugas dan w ew enang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Koperasi, 
Usaha K ecil dan M enengah.
Selanjutnya, dapat juga dilihat ketentuan Pasal 7 PP No. 95/2000 sebagai berikut:
Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan 
program Pemerintah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan jalan 
melakukan kegiatan usaha penjaminan, memberikan piniaman dengan pola bagi hasil dan bantuan 
konsultasi manajemen, (kursif peneliti)
Lihat Indonesia (j), o p . c i t Ps. 3 ayat (1) dan Ps. 7.

300 Ibid., Ps. 7.
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h) melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat m enunjang 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dim aksud 

dalam Pasal 7 dengan persetujuan Menteri Keuangan.301 

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, untuk m endukung 

pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

Perum Sarana, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perum Sarana 

d ap a t:

a) melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan 

badan usaha lain;

b) membentuk anak perusahaan;

c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.302

Mengacu pada hal di atas, dengan lahirnya PP No. 41/2008, Perusahaan

Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan U m um  

Pengembangan Keuangan Koperasi, yang diatur kembali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan U m um  (Perum) 

Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah N om or 

95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengem bangan U saha 

dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta diubah namanya m enjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.303

Dasar pembahan nama menjadi Perum Jamkrindo dikarenakan lahirnya 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M ilik N egara  

(BUMN). Oleh karena itu, sebagai BUMN, Perum Sarana harus m enyesuaikan  

anggaran dasar pendiriannya dengan Undang-undang tersebut.304

Dasar perubahan lainnya dikarenakan pertimbangan bahwa nam a yang ada 

saat ini -Perum Sarana- dirasa kurang menjual, sehingga dibuatlah usulan 

perubahan atas PP No. 95/2000. Dalam hal ini, usulan diajukan kepada 

Kementerian BUMN, dan terhadap usulan tersebut telah beberapa kali d ilakukan

301 Ibid., Ps. 8.
302 Ibid., Ps. 9.
303 Indonesia (k), Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Jam inan Kredit 

Indenesia, PP No. 41, LN No. 81 tahun 2008, Ps. 2 ayat (1).
304 “Dibalik Rencana Perubahan Nama Perusahaan Umum Sarana Pengem bangan U saha ,”

Kolateral (Media Komunikasi Perum Sarana) (12 Juli 2007), hlm. 4.
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pembahasan dan dilakukan koreksi atas aspek substansi oleh Biro Hukum dan 

Asisten Deputi Usaha Jasa keuangan Kementerian BUMN. Selanjutnya, oleh 

Kementerian BUMN, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil pembahasan 

tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang- 

undangan Departemen Hukum dan HAM. Kemudian, di Departemen tersebut 
dilakukan proses harmonisasi.305

Dengan adanya perubahan tersebut, maka terjadi perluasan jenis Nasabah 

yang dilayani oleh Perum Jamkrindo. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo diberi 

tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi 

Usaha Mikro. Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (kursif 

peneliti).306 Pengaturan dalam PP 41/2008 ini secara spesifik menyebutkan Usaha 

Mikro, tidak menyatukan Usaha Mikro ke dalam Usaha Kecil seperti halnya 

dalam PP No. 95/2000.

Seperti halnya pengaturan sebelumnya, oleh karena perusahaan ini 

berbentuk Perum maka modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.307 Selanjutnya, sifat usaha 

dari Perum Jamkrindo adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan 

umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang 

berlaku.308

Berkaitan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Perum Jamkrindo adalah 

turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang 

ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan Penjaminan 

Kredit bagi Usaha Mikro. Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta 

Koperasi.309(kursif peneliti) ..........

306 Indonesia (k), op.cit., Ps. 3 ayat (I)
307 Ibid., Ps. 10 ayat (I).
308 Ibid., Ps. 6.
309 Ibid ., Ps. 7.
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Untuk mencapai maksud dan tujuannya310, Perum Jamkrindo 

menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

a) melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang 

diberikan Bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan Usaha Menengah serta Koperasi;

b) melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, 

pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan 

oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah serta Koperasi;

c) melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang 

dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha M enengah serta 

Koperasi;

d) melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan 

non tunai yang diberikan Bank atau badan usaha syariah kepada U saha 

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;

e) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang d ilakukan oleh 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;

f) melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain Penjam inan Kredit 

perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada U saha M ikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan perusahaan.311

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 dan 8 di atas, dapat d iketahui 

bahwa dasar perubahan ketiga sehingga menjadi Perum Jamkrindo adalah untuk 

lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor Penjam inan Kredit 

bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 

(UMKMK). Dalam hal ini, Perum Jamkrindo tidak lagi m emberikan pin jam an 

dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seperti d ia tur 

dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 huruf e PP No. 95/2000. Selain itu, Perum Jam krindo  

pun juga tidak menerbitkan surety bond atas pembelian barang secara angsuran 

dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan M enengah  

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 huruf g PP No. 95/2000.

310 Ibid.
311 Ibid., Ps. 8.
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Selanjutnya, Perum Jamkrindo melakukan penambahan produk. Dalam hal ini, 

Perum Jamkrindo tidak hanya dapat memberikan Penjaminan Kredit/Pembiayaan 

Bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional saja, tetapi juga 
dengan pola syariah.312

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mendukung pembiayaan kegiatan 
dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum Jamkrindo sebagaimana 

dimaksud daiam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perum 
Jamkrindo dapat :

a) melakukan kerja sama usaha atau patungan (joint venture) dengan 

badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
b) membentuk anak perusahaan;

c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;

d) melakukan pinjaman dari kreditur atau pihak lain, baik yang berasal 
dari dalam maupun luar negeri; dan/atau

e) melakukan kerja sama di bidang Penjaminan Kredit {co-guarantee) 
dengan badan usaha atau pihak lain.313

Dalam menjalankan usahanya tersebut, PP No. 41/2008 memungkinkan 

Perum Jamkrindo untuk melakukan pinjaman dari Kreditur atau pihak lain, baik 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk melakukan kerja 

sama di bidang Penjaminan Kredit (co-guarantee) dengan badan usaha atau pihak 

lain, yang dalam hal ini tidak diatur dalam PP No. 95 Tahun 2000.314 Mengacu 

pada hal tersebut, maka Perum,Jamkrindo dapat bermitra dengan Perbankan dan 

badan usaha lainnya sebagai pemberi Kredit kepada UMKMK maupun kerja sama 

dengan mitra co-guarantee?'5 Jumlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini 

mencapai lebih dari 65, yang terdiri dari perbankan yaitu Bank Pembangunan

312 Ibid., Ps 8 huruf d.
313 Ibid., Ps. 9.
3,4 Ibid.
315 Co-guarantee diterjemahkan sebagai Penjaminan bersama, adalah kegiatan Penjaminan 

Kredit yang dilaksanakan bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Istilah co-guarantee lahir karena 
kebutuhan bisnis Penjaminan, dimana risiko atas kemacetan kredit dikehendaki untuk ditanggung 
bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Kegiatan Penjaminan bersama ini dilaksanakan oleh 
lem baga-lem baga yang berkeinginan untuk menjamin risiko kredit untuk sejumlah risiko tertentu, 
berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Dalam praktik Penjaminan bersama 
dapat dilaksanakan oleh Lembaga Peniamin Kredit dengan pemerintah, sesama Lembaga Penjamin 
Kredit. Lem baga Asuransi atau pihak lainnva. Vikar Husin <vikar mu@vahoo.com>. “Pertanyaan 
tentang Jamkrindo,” e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni 2009.
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Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan usaha lainnya 
baik konvensional maupun syariah.316

3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo

Beberapa prinsip penjaminan Perum Jamkrindo adalah:

a. Kelayakan usaha,317
b. Pelengkap perkreditan (accessoir),3'*

c. Pengganti agunan (collateral substitution),319

d. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet,320

e. Piutang subrogasi,321

Dengan melihat prinsip-prinsip penjaminan di atas, maka Penjaminan 

Kredit Perum Jamkrindo pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk pemberian penjaminan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Koperasi guna memperoleh kredit dari Kreditur baik perbankan maupun 

badan usaha pemberi kredit lainnya akibat tidak dipenuhinya syarat agunan 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, 

Penjaminan Kredit dapat dikatakan sebagai pelengkap suatu perkreditan, sehingga 

dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu 

kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit yang dimuat dalam

Perjanjian Kredit.322
Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan lebih 

menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan Usaha Mikro, Kecil,

3,6 http://www.jamkrindo.com.
3.7 Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak (Penjamin dan Penerima 

Jaminan) berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan Penjaminannya adalah layak untuk 
dibiayai dan dijamin (feasible bui nol Bankable). Lihat http://www.jamkrindo.com.

3.8 Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan 
dengan perjanjian pokok yang berupa Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan. Lihat Jbid.

3I* Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dapat berfungsi menggantikan agunan, terutama 
apabila agunan yang disediakan Calon Terjamin belum mencukupi syarat perkreditan menurut
penilaian Penerima Jaminan. Lihat Ibid.

320 Apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai 
dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan m enyelesaikan  
kewajiban Terjamin. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan  
membayarkan sejumlah sisa Kredit/baki debet atau kerugian Penerima Jaminan. Lihat Ibid.

321 Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara risiko kredit macet 
(pembayaran klaim), maka penyelesaian sisa kredit/baki debet oleh Perum Jamkrindo tidak secara 
otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur untuk m elunasi 
kewajibannya. Lihat Ibid.

322 Ibid.
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M enengah  dan Koperasi sebagai pihak Terjamin. Dengan demikian, kewajiban 

U saha M ikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur sebagai Penerima 

Jam inan  dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan.323

Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban 

Usaha M ikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya 

p em enuhan  kew ajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo 

kepada U saha Kecil, Menengah dan Koperasi. Piutang subrogasi tersebut akan 

ditagih kem bali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum Jamkrindo 

m aupun sendiri-sendiri.324

3.3 M ekanism e Penjam inan Kredit Perum Jamkrindo •

P enjam inan  Kredit yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo termasuk dalam 

kategori pen jam inan  tidak langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada 

Terjam in  oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan 

Penerim a Jam inan. Hal ini dikarenakan Perum Jamkrindo menggunakan skema 

pen jam inan  secara  kasus per kasus atau Case by Case (CBC) dan/atau pola 

otom atis  atau Conditioncil Automatic Cover (CAC).325 Pada umumnya, kedua 

skem a tersebut dijalankan setelah ada Perjanjian Kerja Sama Penjaminan antara 

L em baga  Penjam inan Kredit (LPK) yang bersangkutan dengan 

Perbankan /L em baga  Keuangan Pemberi Kredit, yang memuat hak dan kewajiban 

para p ihak  dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Plafon kredit 

yang dapat d ijam in bervariasi bergantung kepada kebijakan internal masing- 

m asing LPK, dengan coverage Penjaminan berkisar antara 50%-100% dari nilai 

m aksim al K redit (plafon kredit) dan fee  Penjaminan berkisar antara 1 %-1,5% per 

tahun atau berdasarkan risiko kredit.326

Penjam inan  per kasus (C a se  by C ase) dilakukan setelah terdapat 

perm ohonan  Penjaminan Kredit oleh bank pelaksana dan Terjamin. Dalam 

m engajukan  permohonan tersebut bank telah melakukan penilaian kelayakan 

usaha U M K M K  yang akan dibiayai. Perum Jamkrindo kemudian juga melakukan

324
Ibid.
Ibid.

325 Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala Bagian 
H ukum  Perum  Jam krindo  pada tanggal 3 November 2008.

326 N asroen  Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 125.
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penilaian atas kelayakan Penjaminan Kredit UMKMK dimaksud sebelum  

memberikan keputusan Penjaminan Kredit. Selanjutnya persetujuan Penjam inan 

diberikan melalui Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K ) dan
327Sertifikat Penjaminan.

Mekanisme penjaminan tidak langsung dengan skema penjaminan per kasus
328(Case by Case) dapat digambarkan sebagai beriku t.

1

Keterangan:

(1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank.

(2) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank.

(3) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.

(4) Apabila permohonan tersebut layak, bank meminta konfirmasi dan kesediaan 

Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha.

(5) Berdasarkan informasi dari bank penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan 

permohonan Penjaminan Kredit kepada Perum Jamkindo.

327 Ibid.
328 Ibid., hlm. 40-41.
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(6) Perum Jamkrindo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon Terjamin) 

dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan 

kemampuan keuangan pengusaha tersebut.

(7) Perum Jamkrindo memberitahukan persetujuan atau penolakannya atas 

keputusan Penjaminan kepada bank dan pengusaha. Dalam hal setuju, Perum 

Jamkrindo memberikan SP3K.

(8) Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, Bank 

memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha (Terjamin) dengan 

terlebih dahulu mengadakan suatu Perjanjian Kredit.

(9) Bank (Penerima Jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas 

kredit yang diberikan kepada Terjamin dan mentransfer imbal jasa atau fee 

penjaminan yang dibayar oleh Terjamin melalui bank tersebut.

(10) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan 

ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara 

Penerima Jaminan dan Terjamin.

Penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC) dilakukan dengan 

terlebih dahulu menetapkan persyaratan Penjaminan Kredit bersama dengan bank 

pelaksana yang dituangkan melalui SP3K Induk yang biasanya digunakan untuk 

sejumlah plafon kredit tertentu dan kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Sertifikat 

Penjaminan diberikan secara otomatis untuk calon Terjamin yang telah memenuhi
•  •  329persyaratan kredit dan persyaratan penjaminannya.

Dalam praktik Penjaminan Kredit dengan skema ini, keterlibatan aktif para 

pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di 

lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan 

moral hazard  Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat 

saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini kegiatan 

Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. 

Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang 

bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan 

Terjamin tersebut.330

329 Ibid., hlm. 128.
330 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala Bagian 

Hukum pada tanggal 3 Novem ber 2008.
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Mekanisme Penjaminan tidak langsung dengan skema conditional antomatic 
cover dapat digambarkan sebagai berikut:331

1

(1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank.
(2) Penerbitan SP3K Induk.

. a* ♦ *

(3) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank.

(4) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.

(5) Apabila permohonan tersebut layak, maka dibuatlah Perjanjian Kredit 
antara bank dengan pengusaha.

(6) Bank mengajukan permohonan kepada Perum Jamkrindo untuk 

menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengusaha/debitur yang 
bersangkutan.
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(7) Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan 

ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara 
Penerima Jaminan dan Terjamin.

3.4 H ubungan  Hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga dan 

K operasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 

3.4.1 B erdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan 

K operasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong 

Hubungan hukum antara Bank Niaga dan KPRI-GR dalam 

Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-l/BDG/2006 yang dibuat dan 

ditandatangani di Bandung pada tanggal 5 Mei 2006 (selanjutnya 

disebut Perjanjian Kredit) adalah hubungan hukum antara Bank 

Niaga sebagai Kreditur dan KPRI-GR sebagai Debitur.332 Untuk 

mendapatkan fasilitas kredit tersebut, kepada anggota dari 

Debitur/KPRI-GR diwajibkan untuk sebelumnya mengadakan Akta 

Pengakuan Hutang antara anggota dengan KPRI-GR.

3.4.2 Klausul-klausul yang penting dalam Perjanjian Kredit antara 

B ank  Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong 

Royong:
a. Klausul tentang jenis fasilitas kredit, maksimum kredit, jangka 

waktu kredit, penggunaan fasilitas kredit dan batas izin tarik dan 

pembayaran kembali.

Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debitur berhak 

mendapatkan jenis fasilitas kredit yang disebut Pinjaman 

Transaksi Khusus (PTK-1) yang diberikan Kreditur sebesar Rp

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).333 

Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam 

puluh tiga) bulan termasuk availibility period334 terhitung sejak

332 Dalam  Perjanjian Kredit ini, Bank Niaga untuk selanjutnya disebut dengan sebutan 
Bank, sedangkan KPRI-GR disebut Peminjan

333 Pasal 1 angka I Perjanjian Kredit.
334 Availibility period  adalah jangka waktu penarikan. Dalam Pasal 1 angka 3 huruf A 

Perjanjian Kredit, yaitu mengenai Jangka Waktu Penarikan disebutkan bahwa jangka waktu
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ditandatanganinya perjanjian, yaitu sampai dengan selambat- 

lambatnya tanggal 5 Agustus 2011.335

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur pada Debitur akan 

digunakan oleh Debitur untuk disalurkan kepada anggota 

sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per enduser bagi anggota 

yang akan melunasi pinjaman pada Debitur/Pihak Ketiga. 

Sementara itu, untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, 

plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah).336

Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sejak 

ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 5 

Agustus 2006 (tiga bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini) 

dengan memperhatikan ketentuan tentang cara penarikan dan 

bukti penarikan.337

Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI-GR untuk 

melakukan pembayaran kembali kepada Bank Niaga dilakukan 

secara on liquidation basis sesuai batch masing-masing dengan 

jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga 

dengan perhitungan annuity in arrears.238

penarikan fasilitas kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu 0 5 /0 5 /2 0 0 6  s/d 
tanggal 05/08/2006 (3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini), dengan tidak 
mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang 
dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari 
Peminjam. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.

335 Pasal 1 ayat(l) Perjanjian Kredit.
336 Pasal 3 Perjanjian Kredit. Latar belakang mengapa kepada anggota KPRI-GR yang 

memiliki pinjaman di Bank lain diberikan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah agar 
pinjamannya di Bank lain dapat dilunasi, sehingga pada akhirnya anggota K PRI-G R tersebut 
hanya mempunyai hutang kepada Bank Niaga. Sebagai contoh, misalnya seorang anggota KPRJ- 
GR memiliki pinjaman di Bank lain (Bank Z) dengan outstanding Rp. 8 .000 .000  (delapan juta  
rupiah). Atas dasar tersebut, maka Bank Niaga akan melunasi jumlah Kredit anggota KPRI-GR  
tersebut di Bank Z. Dalam hal ini, anggota KPRI-GR tersebut akan mendapatkan kredit sebesar Rp
15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari total kredit 
tersebut digunakan untuk membayar pinjamannya di Bank Z. Berdasarkan hasil wawancara  
dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

33 Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kredit
338 Dalam hal ini, pinjaman tersebut hanya diberikan sekali saja, sifatnya tidak revolving  

(Kredit yang diperpanjang berulang kali sesuai dengan kebutuhan pengusaha dan biasanya untuk 
modal kerja usaha). Jadi, pembayaran Kredit yang dilakukan secara angsuran kepada Kreditur, 
tidak dapat digunakan kembali sebagai Kredit. Selanjutnya, perhitungan bunga pada awal angsuran
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Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 

5 Perjanjian Kredit sebagai berikut:

...bahwa untuk pertama kalinya angsuran per bcitch tersebut 
akan dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggai 
yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penarikan per bateh dari tiap- 
tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnya pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada bulan ke-60 
kemudian...”

b. Klausul tentang bunga, komisi danfee.

Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum 

dibayar lunas atas pemberian fasilitas kredit ini, Peminjam wajib 

m em bayar bunga kepada bank.339 Selanjutnya, Peminjam setuju 

untuk membayar uang komisi dan fee  sebagaimana diatur dalam 

Pasal I angka 7 Perjanjian K red it.340 Bilamana  Peminjam tidak 

atau gagal membayar lunas suatu pinjaman, bunga atau lain-lain 

jum lah  uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau 

bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi 

kewajiban Peminjam untuk tetap membayar jumlah uang yang 

telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada saat 

itu) Peminjam wajib membayar bunga denda atas jumlah yang 

tidak atau lalai dibayar tersebut kepada bank.341

c. Klausul tentang kuasa bank untuk mendebet rekening.342

Kredit akan sem akin  kecil, yang berbanding terbalik dengan besarnya angsuran Kredit yang 
sem akin  besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 
O ktober  2008.

339 Pasal 1 ayat (6) Perjanjian Kredit.
340 Pasal 1 ayat (7) Perjanjian Kredit

Fasilitas Jenis  Komisi Besarnya Cara Pembayaran
PTK-1 Provisi 1% per penarikan Ditarik sekaligus dan dibayar di muka

341 Pasal 1 ayat (8) Perjanjian Kredit.
342 Pasal 2 Perjanjian Kredit 

Kuasa M endebet  R ekening
D ebitur bersam a ini memberi kuasa, kekuasaan dan wewenang penuh pada Kreditur setiap waktu 
dan dari waktu  ke waktu yang ditetapkan oleh Kreditur sendiri khusus untuk mendebet rekening 
Debitur peda Kreditur, baik rekening /account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama 
ini D ebitur m em beri kuasa pula pada Kreditur khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito 
atas nam a D ebitur tersebut) dan/atau rekening/account lain berupa apapun, baik dalam mata uang
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d. Klausul tentang representations and warranties, yang terdapat 

dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit343, yaitu klausul yang berisi 

pernyataan-pernyataan Debitur mengenai fakta-fakta yang 

menyangkut kewenangan bertindak, kekuatan perjanjian, status 

hukum, keadaan laporan keuangan, perizinan, pajak dan 

pernyataan sehubungan dengan kepailitan.344

e. Klausul tentang conditions precedent, yang terdapat dalam  Pasal 

4 Perjanjian Kredit345, yaitu klausul tentang syarat-syarat

Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan dite tapkan  sendiri 
oleh Kreditur dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk m em bayar dan m em bayar  
kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau d ikem udian  hari akan 
terhutang dan dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini beserta  segala 
perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian  
jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib  d ibayar  oleh 
Debitur pada Kreditur.

343 Pasal 5 Perjanjian Kredit:
344 Sjahdeini (c), op.cit., hlm. 178.
345 Pasal 4 Perjanjian Kredit:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Bank  baru wajib  
memberikan pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini bila Pem injam  paling tidak 
te ah memenuhi, seperti namun tidak terbatas pada, syarat-syarat:
1- Bank telah menerima dokumen-dokumen (semua dengan bentuk dan isi yang  disetujui Bank

dan dalam hal yang diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjukkan pada  B ank saat 
penyerahan dokumen-dokumen tersebut) sebagai berikut:
a) Dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 5 butir 5.1. Perjanjian ini, yaitu  te rm asuk  akta

pendirian dan/atau anggaran dasar yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari ini, berikut
pengesahan-pengesahan yang telah diberikan oleh instansi yang berwajib terhadap  anggaran  
dasar tersebut dan perubahan-perubahannya, berikut pula salinan Berita  A cara  R apat 
Pemegang Saham dimana diangkat Direksi atau Komisaris Pem injam  yang  sekarang  
menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau persetujuan komisaris bila disyara tkan dalam  
anggaran dasar.

b) Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Peminjam kepada orang-orang  tertentu  (jika 
ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Peminjam melaksanakan Perjanjian  ini dan 
Perjanjian(-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan  
dengan Perjanjian ini atau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikut contoh tanda tangan orang- 
orang tersebut.

c) Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau surat-surat izin lainnya yang d ikeluarkan  oleh 
instansi yang berwenang yang diperlukan oleh Peminjam dalam menjalankan usahanya.

d) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang-barang yang dijadikan Jam inan  dan/a tau  
Perjanjian(-perjanjian) Jaminan yang disebut dalam Pasal Perjanjian ini.

Semua Perjanjian-(perjanjian) Jaminan telah ditandatangani dan dalam bentuk dan isi yang  
disetujui Bank.

3. Peminjam tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang  te rm aktub  
dalam Pasal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan Bank.

. Syarat penarikan untuk fasilitas PTK-1 adalah sebagai berikut:
Penarikan dilakukan dengan menyertakan:

Surat Permohonan Pencairan Dana;
-  Daftar nominatif debitur yang berisi nama, nomor anggota, tanggal lahir, take home pay, 

jumlah Kredit, jangka waktu, dan besar angsuran masing-masing karyaw an yang  telah 
direkomendasikan oleh Peminjam;
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tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Nasabah 

Debitur sebelum Bank berkewajiban untuk menyediakan dana 

bagi kredit tersebut dan Nasabah Debitur berhak untuk pertama 

kalinya menggunakan kredit tersebut.346

f. Klausul tentang agunan kredit

Sebagai sarana perlindungan bagi keamanan Kreditur, yaitu 

kepastian akan pelunasan hutang Debitur, dalam perjanjian ini 

juga terdapat klausula tentang jaminan atas pemberian Kredit. 

Dalam hal ini berupa Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperasi 

kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp. 400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah).347

g. Klausul tentang affirmative covenants, yang terdapat dalam 

Pasal 6 Perjanjian Kredit348, yaitu klausul yang berisi janji-janji

-  M enyerahkan copy  surat kuasa potong gaji masing-masing anggota yang di dalamnya 
terdapat klausula pemotongan gaji dan benefit lainnya;

-  M enyerahkan copy  slip gaji l (satu) bulan terakhir;
-  M enyerahkan copy  Perjanjian Kredit antara Peminjam dengan anggota (best effort format 

Bank);
-  Angsuran maksimal 40% (empat puluh persen) dari Take Home Pay (THP) masing-masing 

enduser;
-  Surat pernyataan dari Bendahara Dinas (dipenuhi cukup 1 kali dan berlaku pula untuk 

fasilitas PTK).
346 Sjahdeini (c), loc.cit.
347 Pasal 9  Perjanjian Kredit:

1. Untuk m enjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua 
jum lah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan 
Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman- 
pinjam an), bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, maka Peminjam 
menyerahkan pada Bank jaminan(-jaminan), yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan 
dengan dokum en atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang 
m em uaskan Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut 
segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun 
merupakan kesatuan dari perjanjian ini, yaitu:
Jaminan:
Berupa hak fidusia seluruh tagihan Koperasi kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp
4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0  (empat ratus juta rupiah).
yang mana untuk selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam akta terpisah yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
Dan barang-barang jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari dengan akta 
pemberian jam inan yang terpisah.

2. Bank berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut 
pada ketentuan-ketentuan di atas.

Pasal 6 Perjanjian Kredit:
Kecuali ditentukan lain oleh Bank, Peminjam wajib:
1. M enggunakan fasilitas Kredit seperti yang disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
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Nasabah Debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama
c

Perjanjian Kredit masih berlaku.349

h. Klausul tentang negative covenants, yang terdapat dalam Pasal 7 

Perjanjian Kredit350, yaitu klausul yang berisi janji-janji Nasabah

2. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas, m engasuransikan  
seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit yang diuraikan dalam  
dokumen(-dokumen) Bukti Hak Kepemilikan dan/atau Perjanjian(-perjanjian) Jaminan, 
terhadap Risiko kebakaran dan/atau Risiko lain yang ditetapkan oleh Bank pada perusahaan 
asuransi serta untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi (seperti namun tidak 
terbatas pada Banker’s Clause) yang ditentukan oleh Bank.

3. Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank 
untuk (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan 
administrasi Peminjam serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan dan (b) melakukan  
peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan 
Peminjam.

4. Memberikan pada Bank segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbats 
pada laporan keuangan peminjam) (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha 
Peminjam, (b) bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Peminjam  
bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau 
keuangan peminjam, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bank.

5. Menyerahkan kepada Bank Laporan keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Surat 
Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak Penghasilan (SPT-PPH) yang bertanda terima dari kantor 
Pelayanan Pajak setempat.

6. Menyerahkan pada Bank:
•  Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tahunan selambat-lambatnya 90  hari 

setelah tanggal laporan.
•  Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan.
•  Tanda terima pencairan dana dari peminjam ke anggota kepada Bank (m aksim al 7 hari 

setelah pencairan), dan pencairan Kredit ke anggota disaksikan oleh pegawai Bank.
7. Menginformasikan kepada Bank bila terjadi perubahan pengurus.
B. Melakukan evaluasi/analisa sesuai persyaratan Bank yang tercantum dalam ketentuan Kredit 

untuk debitur (lihat lampiran kriteria enduser), termasuk pada evaluasi/analisa kem am puan  
anggota untuk membayar angsuran pokok dan bunga.

9. Mengevaluasi dan menjaga jatuh tempo fasilitas pinjaman yang disalurkan kepada anggota  
tidak melampaui masa pensiun anggota yang menerima fasilitas.

10. Mempertanggungjawabkan/menjamin kebenaran dan keabsahan Surat Kuasa Potong Gaji dari 
anggota kepada Koperasi yang diserahkan kepada Bank.

11. Menjaga ketertiban administrasi dokumen pinjaman dan jaminan dari para anggota.
12. Bertanggung jawab/melakukan pelunasan seluruh kewajiban terhadap segala R isiko terjadinya 

tunggakan dari para anggota seperti Kredit macet, pensiun, PHK (Pemutusan Hubungan  
Kerja), mutasi, meninggal dunia atau diakibatkan kondisi lain dengan m enggunakan dana 
yang berasal dari anggota itu sendiri maupun dana yang berasal dari Peminjam sendiri.

13. Mengizinkan Bank untuk dapat melakukan pemeriksaan atas dokumentasi Kredit yang  
disimpan dan dikelola Peminjam. Pemeriksaan dokumen dilakukan minimal 2 (dua) bulan 
setelah penarikan Kredit untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara 6 (enam ) bulanan. 
Apabila terdapat kekurangan dokumen maka penarikan berikutnya tidak diperkenankan  
sampai kekurang dokumen tersbeut dilengkapi.

14. Melakukan pelunasan seluruh pinjaman anggota Peminjam yang dibiayai Bank dengan  
menggunakan sumber dana yang berasal dari masing-masing anggota ataupun dana yang  
berasal dari Peminjam sendiri, bilaman terjadi pembubaran Peminjam.

15. Setiap anggotta Koperasi Peminjam wajib dicover asuransi yang disetujui oleh Bank serta 
untuk penutupan pertanggungan asuransi, biaya menjadi tanggungan anggota.

34 Sjahdeini (c), op.cit., hlm. 179.
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Debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama 
Perjanjian Kredit berlaku.351

i. Klausul tentang pengalihan hak.352

j. Klausul tentang events o f default, yang terdapat dalam Pasal 12

Perjanjian Kredit353, yaitu klausul yang menentukan suatu

350 Pasal 7 Perjanjian Kredit:
Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen- 
dokum en lain yang timbul sehubungan dan berkaitan dengannya, maka tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Bank, Peminjam tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai 
berikut:
1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian 

seluruh atau sebagian kekayaan/asset Peminjam, baik barang-barang bergerak maupun tidak 
bergerak m ilik Peminjam, kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari.

2. M enjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Peminjam kepada 
orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana 
termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan.

3. M engadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Peminjam untuk membayar 
kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.

4. M enjam in langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan 
endorsem en atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau 
penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.

5. M emberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.

6. M engadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Peminjam seperti yang sedang 
dijalankan dewasa ini.

7. M engubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham, dan nilai saham Peminjam.
8. M engum um kan dan membagikan deviden saham Peminjam.
9. M elakukan merger atau akuisisi atau konsolidasi.
10. M em berikan Kredit motor atau multiguna dari Bank kepada anggota yang telah mendapatkan 

pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, kecuali fasilitas pinjamannya telah lunas.
11. M em bagikan SH U  apabila terdapat kewajiban yang tertunggak ke Bank.
12. M em berikan pinjaman untuk fasilitas PTK-1 (dan sebaliknya) kepada anggota Peminjam yang

telah m enerim a fasilitas pinjaman PTK.
Sjahdeini (c), ioc.cit.

352 Pasal 11 Perjanjian Kredit:
Apabila dianggap perlu oleh Bank, berdasarkan pertimbangannya sendiri Bank mempunyai hak
untuk m engalihkan, baik seluruh atau sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul
sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini
(berikut perubahan dan/atau penambahannya) kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan
terlebih dahulu dari Peminjam; menyimpang dari hal di’muka, Peminjam tidak dapat mengalihkan
segala hak dan kewajibannya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Bank.

353
Pasal 12 Perjanjian Kredit:

M enyim pang dari jangka waktu pemberian Kredit yang disebut dalam ketentuan 1.1 diatas, berikut
segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari Peminjam terhadap Bank, baik karena hutang
pokok, bunga, kom isi,^*? dan biaya-biaya lainnya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat
ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu
a anya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, yaitu dalam hal
terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:
1. Bilam ana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang

timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara
se  agaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau
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peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi 

memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri 

Perjanjian Kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih 

seluruh outstanding kredit.354 

k. Klasul bunga rampai atau miscellaneous provisions atau 

boilerplate provisions, yang terdapat dalam Pasal 13 Perjanjian

perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah 
bahwa Peminjam telah melalaikan kewajibannya.

2. Bilamana menurut Bank, Peminjam tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau m em enuhi 
namun hanya sebagian, paling tidak dalah satu dari, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain 
dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam  
perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.

3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan  
Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dnegan  
Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau 
mengenai hal-hal yang oleh Bank dianggap penting.

4. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan 
solvabilitas Peminjam mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Peminjam tidak 
dapat membayar hutangnya lagi.

5. Bilamana Peminjam atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran 
hutang-hutang Peminjam (untuk selanjutnya disebut juga Penjamin) berdasarkan perjanjian ini 
mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran 
hutang-hutang (“sursaence van betaling’) kepada instansi yang berwenang atau tidak 
membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena 
sebab apapun tidak berhal lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit 
atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Pem injam  
dan/atau terhadap Penjamin kepada instansi yang berwenang.

6. Bilamana Peminjam atau Penjamin dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar 
(bilamana Peminjam atau Penjamin adalah suatu perusahaan) Casu Quo m eninggal dunia 
menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengam puan  
(“Onder Curatele Gesteld’).

7. Bilamana kekayaan Peminjam atau Penjamin seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi 
yang berwajib; atau apabila menurut penilaian Bank kekayaan Peminjam atau Penjamin 
dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dim aksud  
dalam Perjanjian int.

8. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Pem injam  
kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwennag, atau bilamana 
barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.

9. Apabila Peminjam atau Penjamin telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu 
perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang m engenai atau 
berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian Kredit dimana Peminjam atau Penjamin  
adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut 
mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk 
menyatakan bahwa atau Kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus 
dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu  
pembayaran yang telah ditentukan.

10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh izin, persetujuan atau 
wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan 
yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian 
ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.

11. Apabila nilai asset/kekayaan milik Peminjam menurut penilaian Bank menurun.
354 Sjahdeini (c), loc.cit.
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Kredit355, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan tambahan yang belum tertampung secara 

khusus di dalam klausula-klausula lain.356

3.4.3 Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia

Hubungan hukum antara KPRI-GR dan Bank Niaga berdasarkan 

Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006 adalah 

hubungan hukum antara KPRI-GR sebagai Pemberi Fidusia dan 

Bank Niaga sebagai Penerima Fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini 

merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya, yaitu

355 Pasal 13 Perjanjian Kredit:
1. Jumlah Kredit berikut seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya 

lainnya yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar 
kem bali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh Peminjam kepada Bank, 
selam bat-lam batanya pada tenggak 05/08/2011, satu dan lain hal tetap memperhatikan 
ketentuan Pasal 12 mengenai kelalaian dalam Perjanjian ini.

2. Fasilitas Kredit ini bukan merupakan fasilitas “revo/vwg” di mana Peminjam tidak dapat 
m elakukan penarikan pinjaman atas dana pembayaran kemba/i yang telah dilakukan Peminjam 
atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini.
K ondisi khusus berdasarkan Perjanjian ini adalah:

3. Pem injam  diperkenankan untuk melakukan Prepayment (to be advice denda sebesar 1% dari 
outstanding  yang dilunasi untuk pinjaman kurang dari satu tahun).

4. Kriteria enduser.
-  Syarat Um um  Debitur:

1. Guru yang telah tercatat sebagai pegawai tetap (Pegawai Negeri).
2. M inim al masa kerja 2 (dua) tahun.
3. A nggota yang menerima Kredit dari Bank merupakan anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) yang mendapat rekomendasi dari Peminjam.
4. M inim um  take home pay  sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
5. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 5 (lima) tahun atau tidak melebihi satu tahun 

sebelum  karyawan pensiun, baik untuk pinjaman multiguna ataupun kendaraan bermotor.
6. Jangka waktu Kredit dari Bank ke Peminjam dan dari Peminjam kepada anggota tidak 

boleh m elebihi dari sisa jangka waktu karyawan untuk pensiun.
7. A nggota diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa (untuk fasilitas multiguna dan 

kepem ilikan motor) dan wajib untuk menutup asuransi kehilangan (TLO) khusus untuk 
kepem ilikan motor.

-  Struktur Kredit untuk Multiguna:
1. Tujuan pembiayaan untuk Multiguna
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 (enam puluh) bulan
3. Pembayaran kembali angsuran tiap bukan
4. Pem biayaan maksimal sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per

anggota, anggota yang mendapatkan plafon maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) hanya anggota yang akan melunasi pinjaman pada Peminjam/pihak ke-3, 
sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafon maksimal yang diberikan 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

-  Evaluasi Kredit:
Pembayaran kembali angsuran setiap bulan dengan rasio angsuran maksimal 40% (empat 
puluh persen) dari Take Home Pay.

356 Sjahdeini (c), loc.cit.
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Perjanjian Kredit. Dalam akta tersebut disebutkan bahwa KPR1-GR 

sebagai Pemberi Fidusia memberikan Jaminan Fidusia kepada Bank 
Niaga sebagai Penerima Fidusia berupa :

-  Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim- 
klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan 
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia 
terhadap Anggota Koperasi berdasarkan perjanjian-perjanjian 
yang sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan Anggota 
Koperasi, yang akan ternyata berdasarkan daftar yang akan 
diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima 
Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia;

-  dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).35

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (prefereri?sz 

terhadap Kreditur lain, maka Jaminan Fidusia tersebut kemudian 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.359 Kantor Pendaftaran 

Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada 

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran.360 Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan 

menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia 

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran.361 Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama

357 Bagian praemise dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006. Di 
dalam bagian praemise berisi keterangan-keterangan, pertimbangan dan latar belakang tentang 
maksud para pihak untuk membuat (akta) kontrak yang bersangkutan. Lihat Paulus J. Soepratignja, 
Teknik Pembuatan Akta Kontrak, cet.I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), 
hlm. 115.

358 Hak preferen adalah hak untuk didahulukan daripada Kreditur lain dalam pengambilan 
pelunasan piutang dari benda objek jaminan. Lihat Hasan, op.cii., hlm. 237.

359 Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia:
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara 

Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.
Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia:

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada 
Kantor Pendaftaran Fidusia.

360 Indonesia (1), Undang-undang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN N o. 168 tahun 1999, 
TLN No. 3889, Ps. 13 ayat (3).

361 Ibid. Ps. 14 ayat (1).
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dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia362, yaitu tanggal 12 Juni 2006 jam 08.05 WIB dengan nomor 

W 8. 0005657 HT.04.06.TH.2006.

Dengan adanya Jaminan Fidusia, maka ketika kredit mengalami 

kemacetan, Kreditur dapat menarik kembali dana yang disalurkan 

dengan memanfaatkan objek jaminan berupa piutang/tagihan 
tersebut.

3.4.4 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum 

Jamkrindo dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan kepada 

Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat Penjaminan

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh Perbankan atau 

lembaga penyedia Kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran 

Kredit, maka pihak Perbankan biasanya melakukan kerja sama 

terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerja sama Penjaminan 

antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat diwujudkan melalui 

kesepakatan bersama atau MOU (Memorandum o f Understanding) 

atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit 

yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk 

kurun waktu yang disepakati bersama.363

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal ini telah diadakan Perjanjian 

Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) 

dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK/2000 tanggal 22 September 

2000. Hubungan hukum antara Perum Jamkrindo dan PT Bank 

Niaga adalah hubungan antara Perum Jamkrindo sebagai Penjamin 

dan Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Selain itu, disebutkan 

pula bahwa sebagai Terjamin adalah Koperasi Karyawan/Koperasi 

Pegawai.

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, kemudian Perum 

Jamkrindo menerbitkan SP3K Induk atas Kredit yang disalurkan

362 Ibid. Ps. 14 ayat (3).
363 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 24.
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kepada Koperasi Pegawai/Karyawan. SP3K Induk adalah surat 

kesediaan Penjamin untuk menjamin Kredit yang telah diberikan 

atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang m em uat 

persyaratan Penjaminan sebagaimana termuat dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit.364

Dengan adanya SP3K tersebut, dalam hal terdapat Calon Terjam in 

yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratan 

penjaminan, maka Penjamin akan mengeluarkan sebuah kom itm en 

tertulis akan kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Kom itm en 

ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang 

merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau 

lembaga yang menyediakan jasa penjaminan, yang dikenal dengan 

nama Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan m enyebutkan 

dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur Kredit/Pem biayaan 

dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor penyedia perkreditan, 

termasuk profil kredit yang dijamin.365

3.4.5 Hal-hal yang Diatur dalam SP3K Induk

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, Perum Jam krindo  

menerbitkan SP3K Induk No. XX/SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 

Maret 2004 adalah:

a. Perum„ Sarana Pengembangan Usaha Cabang B andung dapat 

menjamin Kredit pegawai yang disalurkan PT Bank N iaga  

Cabang Bandung kepada Koperasi Karyawan dan/atau Koperasi 

Pegawai untuk diteruskan kepada para anggotanya dengan 

plafon sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sepanjang  

memenuhi ketentuan dan persyaratan PT Bank N iaga  C abang  

Bandung.

b. Persentase Penjaminan Perum Sarana adalah sebesar 100% dari 

nilai plafon Kredit (untuk Risiko kematian) dan 75%  dari nilai 

plafon Kredit (untuk Risiko PHK dan Kredit macet).

364 Pasal 1 huruf n sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.
365 Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 22.
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c. Jangka waktu Penjaminan Kredit sama dengan jangka waktu 

perjanjian Kredit berikut perubahannya yang telah

ditandatangani oleh Bank dan Debitur.
d. Seluruh ketentuan dan persyaratan kredit dari bank otomatis

menjadi syarat penjaminan Perum Sarana.
Selanjutnya, dalam SP3K tersebut dicantumkan ketentuan 

Penjaminan Kredit sebagaimana juga disebutkan dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit. Dalam hal ini, disebutkan bahwa Kredit kepada 

Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Koppeg) adalah 

Kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi (bukan untuk modal kerja 

dan/atau investasi usaha Kopkar/Koppeg) yang diteruskan kepada 

anggotanya di lingkungan perusahaan swasta, BUMN/D dan 

instansi/lembaga pemerintah yang pembayaran gaji anggota 

Koperasi dimaksud melalui atau tidak melalui Bank Niaga. Selain 

itu, disebutkan pula kriteria Kopkar/Koppeg yang layak 

mendapatkan Kredit, adalah sebagai berikut:

a. Memiliki badan hukum,
b. Perusahaan induk adalah instansi/lembaga pemerintah, 

BUMN/D, perusahaan swasta nasional atau lembaga yang 

mapan,

c. Memiliki pengurus yang aktif,
d. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 

tahun terakhir,
e. Kinerja Kopkar/Koppeg menunjukkan adanya laba/keuntungan. 

Ditambahkan pula bahwa anggota Koperasi adalah 

karyawan/pegawai tetap yang memiliki standar penggajian baku di 

instansi/lembaga/perusahaan tempat anggota bekerja. Ketentuan 

tersebut ditetapkan karena sumber pembayaran Kredit dilakukan 

dengan cara pemotongan gaji langsung oleh bendaharawan 

perusahaan terhadap Anggota Kopkar/Koppeg dimaksud. Setelah 

itu kemudian disetorkan ke PT Bank Niaga oleh Kopkar/Koppeg
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dengan berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) oleh 

bendaharawan gaji dimana tempat anggota Kopkar/Koppeg bekerja. 

Dalam SP3K Induk ini kemudian ditetapkan Imbal Jasa Penjaminan 

Kredit. Imbal Jasa Penjaminan Kredit adalah sejumlah uang yang 

diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh 

Penjamin kepada Terjamin.366 Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada 

Kopkar/Koppeg adalah sebagai berikut:

No. Urut Jangka Waktu 

Kredit

Tarif Imbal Jasa

1 s.d. 1 tahun 0,50%

2 >1-2 tahun 1,00%

3 >2-3 tahun 1,30%

4 >3-4 tahun 1,70%

5 >4-5 tahun 2,00%

Tabel 1

Dalam SP3K Induk ini pun juga terdapat beberapa ketentuan

tambahan yang mengikuti yaitu:

a. Anggota Koperasi calon penerima kredit berstatus sebagai 

karyawan/pegawai tetap dan memiliki masa kerja m inim al 2 

tahun serta jangka waktu kredit lebih kecil d ibandingkan sisa 

masa/umur pensiun yang bersangkutan;

b. Surat kuasa dari anggota kepada bendahara  

instansi/lembaga/perusahaan untuk m em otong gaji 

karyawan/pegawai guna penyelesaian kewajibannya pada Bank.

c. Daftar nominatif yang berisi nama-nama, tcike home p a y  (THP), 

besarnya angsuran, jangka waktu dan jum lah kredit m asing- 

masing karyawan/pegawai yang telah direkom endasikan oleh 

Koperasi atau instansi/lembaga/perusahaan.

Pasal 1 huruf e sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.
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d. Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) oleh PT. Bank 

Niaga kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai 
berikut:

a) Hasil analisa singkat tentang kredit (executive summary) dari 

Bank atas masing-masing Kopkar/Koppeg atau instansi/ 

lembaga/perusahaan;
b) Daftar nominatif;

c) Fotocopy akad kredit;

d) Fotocopy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.

Pengaturan selanjutnya yang terdapat dalam SP3K induk adalah 

mengenai tata cara pengajuan klaim. Dalam hal ini, Bank Niaga 

berhak untuk mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo (d/h 
Perum Sarana) apabila:

a. Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh 
diri.

b. Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PHK) tetapi bukan 

disebabkan karena tindakan melawan hukum.

c. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Surat Pengajuan Klaim disampaikan oleh Bank Niaga secara tertulis 

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak timbulnya hak klaim, yang 
dilengkapi dengan:

a. Data Posisi terakhir pinjaman Nasabah.

b. Surat Keterangan Kematian dari Tumah sakit/kelurahan dan kartu 

identitas Nasabah bagi Nasabah yang meninggal dunia, apabila 

pengajuan klaim disebabkan kematian Nasabah.

c. Surat Keputusan PHK dari instansi/tempat Nasabah bekerja dan 

kartu identitas Nasabah bagi Nasabah yang di-PHK, apabila 

pengajuan klaim disebabkan PHK.

d. Dasar Perhitungan jumlah Kredit yang diklaim dituangkan dalam 

Berita Acara Klaim yang ditandatangani Bank Niaga.
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Klaim yang dapat diajukan oleh Bank Niaga adalah maksimal 

sebesar 100% dikalikan plafon kredit (untuk risiko kematian) dan 

75% dikalikan plafon kredit (untuk risiko PHK dan kredit macet). 

Keputusan atas klaim yang diajukan Bank Niaga akan disampaikan 

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari terhitung sejak berkas pengajuan klaim dari Bank 

Niaga diterima secara lengkap. Atas klaim yang dapat disetujui, 

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) akan menyampaikan 

persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada 

Bank Niaga, surat tersebut memuat data tentang:

a. Jumlah klaim yang diajukan oleh PT Bank Niaga,

b. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h 

Perum Sarana).

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal klaim dibayar oleh Perum 

Jamkrindo (d/h Perum Sarana), maka sisa Kredit Nasabah sebesar 

klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) 

tersebut beralih menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo (d/h 

Perum Sarana). Selanjutnya ditentukan bahwa setelah klaim dibayar 

oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana), Bank Niaga tetap 

berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/penarikan 

kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu Perum 

Jamkrindo (d/h Perum Sarana) secara otomatis memberi kuasa 

khusus kepada Bank Niaga. Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) 

dan Bank Niaga dapat juga melakukan upaya penagihan piutang 

subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban 

biaya ditanggung masing-masing. Kemudian, disebutkan pula 

bahwa pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah 

adanya pembayaran klaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo 

(d/h Perum Sarana) sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.
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3 .4 .6

Dalam  SP3K ini disebutkan pula bahwa hak klaim menjadi hapus 

dengan sendirinya apabila:

a. Bank Niaga tidak mengajukan kepada Perum Jamkrindo (d/h 

Perum Sarana) setelah lewat 2 (dua) bulan takwim sejak 

tim bulnya hak untuk mengajukan klaim.

b. Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetorkan imbal jasa 

Penjaminan.

c. Bank Niaga tidak melengkapi berkas pengajuan klaim yang 

dipersyaratkan dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat 

pemberitahuan dari Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana).

H al-hal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) telah mengeluarkan Sertifikat 

Penjam inan No. XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006. Sertifikat 

Penjaminan tersebu t dikeluarkan  setelah PT Bank Niaga 

m engirimkan Surat Bank Niaga No. X X X A J K M /B D G /2 0 0 6  tanggal 

10 Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan 

atas nama KPRI-GR.

Dalam  Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan bahwa Perusahaan 

U m um  Sarana Pengembangan Usaha sebagai Penjamin dengan ini 

mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerima 

Jaminan. Berkedudukan sebagai Penerima Jaminan adalah PT Bank 

N iaga dan Terjamin adalah KPRI-GR.

Hal-hal yang terdapat dalam Sertifikat Penjaminan:

Ketentuan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan 

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Kredit Rp 400.000.000,00

b. Jumlah Penjaminan Rp 300.000.000,00

c. Jangka waktu Kredit sesuai akad kredit

d. Jenis/skim Kredit pinjaman transaksi khusus (PTK)

e. Penggunaan Kredit pembayaran kebutuhan 27 Anggota

Koperasi
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f. Tingkat bunga : sesuai akad kredit

g. Imbal jasa Penjaminan//e<? : Rp 5.440.000,00

h. Masa Penjaminan : sesuai jangka waktu kredit

Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Sertifikat Penjam inan ini 

diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam:

a. Penjaminan Kredit ini berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh 

lima persen) dari kredit yang direalisasikan untuk risiko non 

jiwa antara lain risiko PHK dan kredit macet, dengan pengertian  

besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok  dan 

bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase ju m lah  

Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar 

kredit yang direalisasikan dikalikan dengan persentase ju m lah  

penjaminan.

b. Penjaminan ini wajib untuk merujuk dan m em perhatikan  atas:

a) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jam krindo  (d/h 

Perum Sarana) dengan PT Bank Niaga No. 24 /P K K /IX /2000  

tanggal 22 September 2000.

b) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas K red it yang 

Disalurkan Kepada Koperasi Pegaw ai/K aryaw an No. 

XX/SP3/C.3/III2004 tanggal 30 Maret 2004.

c) Surat Bank Niaga No. XX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 M ei 

perihal Permohonan Penerbitan SP a.n. K PRI-G R.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut juga disebutkan agar m enjad i 

perhatian bagi Penjamin, Penerima Jaminan dan T erjam in  bahwa:

a. Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk m em b ay ar  hutang 

atau menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan  P enerim a  

Jaminan, maka Penjamin akan m enyelesaikan ganti rugi 

penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

b. Dengan telah diselesaikannya ganti rugi penjam inan (k la im )  oleh 

Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin w ajib  m elunasi 

hutangnya yang telah beralih menjadi hak subrogasi Penjam in .
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c. Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban 

keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau 
sendiri-sendiri.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan 

dalam Penjaminan Kredit ini, keterlibatan para pihak mengalami 

modifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui 

adanya Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, kegiatan Penjaminan 

Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima 

Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh 

Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan 

Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan Terjamin tersebut

3.4.7 Skema Hubungan Hukum Para Pihak

Gambar 8

3.5 M ekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit

Pemberian Kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR yang diteruskan 

kepada anggotanya mengalami kemacetan. Dalam hal ini, kredit tersebut telah 

berstatus macet (Kolektibilitas 5) terhitung sejak 30 April 2008.367

367 Surat N o. XXX/SK/SM A-I/BDG/2008 tanggai 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim 
atas nama KPRI-GR.
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Kemacetan tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota K PR I-G R  

yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan KPR1-GR dan D inas 

Pendidikan.

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pem otongan  

gaji end user untuk pembayaran angsuran, sehingga pem in jam an
368

anggota ke Kreditur selain KPR1-GR tidak terkontrol.

Dengan macetnya kredit, maka Bank Niaga telah melakukan langkah-

langkah/upaya pembinaan sebagai berikut.

a. Collection secara intensif, tetapi hasilnya tidak seperti yang d iharapkan . 

Collection dilakukan langsung ke KPRi-GR ataupun via telepon.

b. Upaya rescheduling369 dan restructunng370 telah diajukan ke K PR I-G R , 

tetapi KPRI-GR tidak dapat memenuhi persyaratan Bank N iaga  un tuk  

menambah jaminan dan penyelesaian tunggakan.

c. Melakukan reminder kewajiban dan memberikan Surat Peringatan  

hingga peringatan terakhir, tetapi debitur tetap tidak dapat m em en u h i

371kewajibannya.
Selanjutnya, dikarenakan kredit yang diberikan pada K PR I-G R  te rsebu t 

telah dijaminkan pada Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana), m aka B an k  N ia g a  

sebagai pihak Penerima Jaminan melakukan klaim pada Perum Jam krindo  sebagai 

pihak Penjamin.

Sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang diatur dalam  Perjanjian  

Penjaminan dan SP3K Induk, maka dalam hal ini Bank Niaga m eng irim kan  Surat 

Pengaduan Klaim Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 M ei 2008.

368 Ibid.
369 Penjadwalan kembali {rescheduling), yaitu upaya berupa m elakukan p e ru b ah an  syarat-  

syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit a tau  ja n g k a  
waktu kredit, termasuk grace period atau masa tenggang, baik termasuk p e ru b ah an  b e sa rn y a  
jumlah angsuran maupun tidak. Lihat Sjahdeini (b), op.cit., him. 47.

370 Penataan kembali {restructuring), yaitu upaya berupa m elakukan p e ru b ah an  syara t-  
syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi a tas  se lu ruh  
atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa  m e la k u k a n  
rescheduling dan reconditioning. Lihat Ibid.

371 Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal P en g a ju an  K la im  
atas nama KPRI-GR.
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Dalam surat tersebut, diuraikan kondisi tunggakan angsuran KPRI-GR sampai 23 
Mei 2008 adalah sebagai berikut:

Rp 39.962.803,-

Rp 41.970.513,- 

Rp 11.464.454,-

a. Tunggakan pokok

b. Tunggakan bunga

c. Denda pokok & bunga

Total tunggakan : Rp 90.397.770,-

Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 
adalah sebagai berikut: 372

Rp 328.264.019,-

Rp 41.970.513,- 

Rp 11.464.454,-

a. Pokok

b. Tunggakan bunga

c. Denda pokok dan bunga

Total kerugian : Rp 381.698.986,-

Atas kerugian tersebut, maka Bank Niaga mengajukan permohonan klaim 

sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai 

berikut: 75% x Rp 381.698.986 = Rp 286.274.239,5.

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan 
kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Peijanjian 
Penjaminan Kredit, yaitu:

a. Asli Sertifikat Penjaminan

b. Copy bukti pelunasan pembayaran jasa Penjaminan

c. Perhitungan tunggakan yang termuat dalam Berita Acara Klaim

d. Copy hasil BI Checking data per Mei 2008

e. Posisi tunggakan setiap enduser

f. Kuitansi tanda terima enduser

Atas diajukannya surat tersebut, maka Perum Jamkrindo selanjutnya 

mengajukan Surat perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXX/P/C.3/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalam surat tersebut disebutkan

372 Total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019 
diperoleh dari:
besarnya pokok tunggakan kredit x jumlah end user. Jadi, pokok tunggakan kredit untuk pokok 
kredit Rp 15 .000 .000  adalah sebesar Rp 12.309.901 kemudian dikalikan 26 end user ditambah 
pokok kredit untuk pokok Kredit Rp 10.000.000 yang besarnya Rp 8.206.600 dikalikan 1 enduser, 
sehingga m enghasilkan Rp 328.264.019.
Berdasarkan Data Posisi terakhir Pinjaman Nasabah yang merupakan Lampiran Surat Pengajuan 
Klaim a/n 27  orang Anggota KPRI-GR.
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bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan 

dalam SP3K Induk, yang terdiri dari:

No. Data yang diperlukan Keterangan
1 Perincian tunggakan atas nama masing- 

masing anggota KPRI-GR (sebanyak 27 
orang).

Form terlampir

2 Rekening koran dan/atau rekening 
pinjaman atas nama KPRI-GR yang 
kreditnya dijaminkan Perum Sarana 
posisi dari saat pencairan kredit sampai 
saat ini (Mei 2008).

3 Bukti pencairan kredit/penarikan uang 
oleh KPRI-GR dari Bank Niaga.

Sesuai dengan pencairan 
kredit yang dilakukan

4 Bukti tanda terima uang oleh 27 orang 
Anggota KPRI-GR dari KPRI-GR.

Sebagai bukti bahwa 
kredit telah diterima oleh 
masing-masing Anggota 
KPRI-GR.

5 Foto copy KTP dan Kartu Pegawai atas 
nama 27 orang anggota KPRI-GR yang 
mendapat kredit dari Bank Niaga.

Sesuai dengan SP3 Induk 
bahwa Terjamin/Anggota 
Koperasi adalah pegawai 
tetap di suatu 
i nstans i/peru sahaan.

6 Bukti surat kuasa potong gaji dari 
masing-masing anggota (27 orang) 
kepada bendaharawan gaji KPRI-GR.

Tabel 2

Selanjutnya, Bank Niaga mengajukan surat perihal kelengkapan 

administrasi proses pengajuan klaim KPRI-GR dengan No. XXX/SK/SME- 

I/BDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen 

yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan 

surat perihal pembayaran klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXX/P/C3/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat 

menyetujui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas 

nama KPRI-GR yang diajukan oleh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat 

Perum Jamkrindo setujui adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp

51.699.982,00. Selanjutnya, pembayaran klaim akan Perum Jamkrindo lakukan 

setelah menerima rekening penampungan yang ditunjuk oleh PT Bank Niaga.
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PEN JA M IN A N  KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM

KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA SEBAGAI 

BENTUK PENGAMANAN KREDIT

4.1 D asar Pertim bangan Hukum Masih Diperlukan Adanya Penjaminan 

K red it melalui Perum Jamkrindo dalam Pemberian Kredit dari Bank 

Niaga kepada KPRI-Gotong Royong yang Telah Dijamin oleh Jaminan 
Fidusia

D engan  adanya Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-l/BDG/2006 antara 

Bank N iaga dan KPRI-GR yang dibuat dan ditandatangani di Bandung pada 

tanggal 5 Mei 2006, maka hubungan hukum yang timbul adalah hubungan antara 

B ank N iaga  sebagai Kreditur dan KPRI-GR sebagai Debitur.

M engingat posisinya sebagai Kreditur, maka Bank Niaga berkewajiban 

untuk m em berikan  fasilitas kredit. Sementara itu, KPRI-GR sebagai Debitur 

berkew ajiban  mengembalikan fasilitas kredit yang telah diberikan Bank Niaga. 

Dalam  perjanjian tersebut ditentukan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada 

D ebitu r (selanjutnya disebut KPRI-GR) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus 

ju ta  ru p iah ) .1 Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut 

B ank  N iaga) pada KPRI-GR akan disalurkan oleh KPRI-GR kepada anggotanya 

sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 

(lima belas ju ta  • i«piah) bagi tiap anggota. Untuk anggota yang tidak memiliki 

p injam an, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh 

ju ta  rupiah).2

1 Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit.
2 Pasal 3 Perjanjian Kredit. Latar belakang mengapa kepada anggota KPRI-GR yang 

m em ilik i p in jam an  di bank lain diberikan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah agar 
p in jam annya  di bank lain dapat dilunasi, sehingga pada akhirnya anggota KPRI-GR tersebut hanya 
m em punya i  hu tang  kepada Bank Niaga. Sebagai contoh, misalnya seorang anggota KPRI-GR 
m em ilik i p in jam an  di Bank lain (Bank Z) dengan outstanding Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). 
A tas dasar  tersebut, m aka Bank Niaga akan melunasi jumlah kredit anggota KPRI-GR tersebut di 
Bank Z. D alam  hal ini, anggota KPRI-GR tersebut akan mendapatkan kredit sebesar Rp 
15.000.000 (lim a belas ju ta  rupiah) dengan 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari total kredit 
tersebut d igunakan  untuk membayar pinjamannya di Bank Z. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Legai O fficer Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.
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Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam puluh tiga) 

bulan termasuk a va ilib ility  p e r io d 375 terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian 

Kredit, yaitu sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011.376 

Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI-GR untuk melakukan pem bayaran 

kembali kepada Bank Niaga dilakukan secara on liq u id a tio n  b a s is  sesuai b a tc h  

masing-masing dengan jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan
37 7bunga dengan perhitungan annuity in arrea rs . Dengan ketentuan sebagaim ana 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Perjanjian Kredit sebagai berikut:

“ ...bahwa untuk pertama kalinya angsuran per b a tc h  tersebut akan 
dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggal yang  sam a 
dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tanggal yang sam a dengan 
tanggal penarikan per batch  dari tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir 
selambat-lambatnya pada tan^ a l  Yang sama dengan tanggal penarikan 
pada bulan ke-60 kemudian...”

Mengacu pada hal di atas, untuk menjamin terbayarnya dengan baik  segala 

sesuatu yang terutang dan harus dibayar o\eh KPRI-GR sebagaim ana d ia tur dalam 

Perjanjian Kredit, &\cantumkan kfausula tentang jaminan atas pem berian  kredit. 

Da\am hal ini, KPRI-GR memberikan jaminan berupa hak fidusia seluruh  tagihan 

KPRI-GR kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000 (em pat ratus 

juta rupiah). Selanjutnya disebutkan pula bahwa tidak m enutup kem ungk inan  

Jaminan Fidusia tersebut dapat mengalami penambahan berupa barang-barang  

jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari. Dengan adanya  Jam inan 

Fidusia tersebut, ketika KPRI-GR cidera janji atau ingkar janji, m aka  B ank  N iaga

375 Availibility period adalah jangka waktu penarikan. Dalam Pasal 1 angka  3 h u ru f  A 
Perjanjian Kredit, yaitu mengenai Jangka Waktu Penarikan disebutkan bahw a ja n g k a  w aktu  
penarikan fasilitas Kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu 0 5 /0 5 /2 0 0 6  s/d 
tanggal 05/08/2006 (3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini), d en g an  tidak 
mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu m ana dapa t  d ipe rpan jang  
dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan pe rm ohonan  tertu lis  dari 
PeminjarrLPersetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.

377 F*asaI 1 aya t( l)  Perjanjian Kredit.
Dalam hal ini, pinjaman tersebut hanya diberikan sekali saja, s ifa tnya tidak revolving  

(Kredit yang diperpanjang berulang kali sesuai dengan kebutuhan pengusaha dan b iasanya  untuk 
modal kerja usaha). Jadi, pembayaran kredit yang dilakukan secara angsuran kepada  K reditur, 
tidak dapat digunakan kembali sebagai kredit. Selanjutnya, perhitungan bunga pada aw al angsuran  
kredit akan semakin kecil, yang berbanding terbalik dengan besarnya angsuran  kred it  yang  
semakin besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Legal Officer Bank N iaga  pada tanggal 30 
Oktober 2008.

378 Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kredit.
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berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas barang-barang 
yang dijadikan jaminan tersebut.379

Dengan telah diperjanjikannya pemberian Jaminan Fidusia pada Perjanjian 

Kredit, selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jaminan Fidusia secara tersendiri yang 

dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.380 Dalam hal ini, Perjanjian Jaminan 

Fidusia lazimnya dikonstruksikan sebagai peijanjian yang bersifat accessoir yaitu 

perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, didasarkan pada perjanjian 

pokok.381 Dikaitkan dengan kasus, perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit 

dengan kesanggupan memberikan Jaminan Fidusia.

Dalam Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006, disebutkan 
sebagai berikut:

Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang 
terutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang 
pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian 
Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus 
ju ta  rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari 
berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana ternyata dari baki 
Kredit382 Debitur kepada Kreditur maka para penghadap Pihak Pertama

379 Pasal 9  Perjanjian Kredit.
380 A lasan mengapa UU No. 42/1999 menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi 

perjanjian jam inan fidusia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 
KUH Perdata. Dalam  hal ini, akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan 
pem buktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli 
w arisnya atau para pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya 
adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentik
lah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan 
fidusia. Lihat A rie S. Hutagalung, “Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan 
Pendaftaran Jaminan Fidusia,” dalam Modul Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak 
Tanggungan dan Jaminan Fidusia, disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 4.

381 Sofw an, op.cit., hlm. 37. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir. 
Artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya/keberadaannya tergantung perjanjian 
pokoknya, yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian 
yang berdiri sendiri letapi tergantung pada Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga 
Perjanjian Kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Jika 
Perjanjian Kredit berakhir karena Kreditnya telah dilunasi/berakhir karena sebab lain, maka 
berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Namun jika perjanjian pengikatan jaminan 
cacat/batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah/dibatalkan karena 
Pemberi Jaminan tidak berhak menjaminkan, maka Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok 
tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai dengan Perjanjian Kredit. Lihat A. 
Patra M . Zen dan Daniel Hutagalung, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”, 
< http://books.google.co.id/books?id=YloghffVI2cC&pg=PA140&lpg=PA140&dQ=pengertian+pe 
rianiian+pokok+dan+accessoir&source=bl&ots=eOiFqtZrOc&sig=pFgt3WMfwubHhcrOIw5fC D 
i5g&hl=id&ei=vwnkSeupJYallkAW ma3cCw&sa=;X&oi=book result&ct=result&resnum:=l#PPA 
146.M 1>. 28  Oktober 2008.

382 Nom inal Kredit.
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bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidusia dengan ini 
memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama 
siapa dan para penghadap Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut 
dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima 
Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai Penjaminan 
minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atas objek 
Jaminan Fidusia berupa:
-  semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang 

sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan 
dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap anggota Koperasi 
berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dibuat oleh 
Pemberi Fidusia dengan anggota Koperasi, yang akan ternyata 
berdasarkan daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia 
kepada Penerima Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia;

-  dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah)

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan “Objek Jaminan 
Fidusia”)

Dengan adanya akta tersebut, maka KPRI-GR berkedudukan sebagai 

Pemberi Fidusia dan Bank Niaga berkedudukan sebagai Penerima Fidusia. Dalam 

hal ini, Pemberi Fidusia memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas 

tagihan-tagihan (piutang) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan 

dimilikinya kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat 

ratus juta rupiah).383

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa 

piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 2384 

jo. Pasal 1 angka 4385 Undang-undang Jaminan Fidusia, piutang termasuk dalam

383 Bukti hak adanya objek jaminan fidusia didasarkan pada Surat Pernyataan dan 
Lampiran Fidusia yang ditandatangani oleh Tuan M. Ade Suditapura (Ketua), Tuan M oham m ad  
Edi Suaedi (Sekretaris), dan Tuan Maman Hermanto (Bnedahara), tanggal 5 M ei 200 6  bermeterai 
cukup. Berdasarkan Salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 12 Juni 2006 N om or W 8.0005657  
HT.04.06.TH.2006.

384 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik vang berwuiud maupun van^ tidaU 
bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan  
uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 
Kreditur lainnya, (kursif peneliti)

385 Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia:
Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang  
tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak  
yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.
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kelompok benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, piutang 
adalah benda bergerak tidak berwujud.

Sesuai ketentuan Pasal 511 sub 3 KUHPerdata, dinyatakan sebagai berikut:

“Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-undang harus
dianggap:
3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang 

yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;...”

Selanjutnya, dikatakan tidak berwujud didasarkan atas pengertian bahwa benda 

yang tidak berwujud adalah hak-hak atas benda yang berwujud, sedangkan benda 

yang berwujud diartikan sebagai benda yang dapat ditangkap dengan panca 
indera.386

Undang-undang Jaminan Fidusia hanya mengelompokkan piutang menjadi 

dua, yaitu: piutang yang telah ada dan piutang yang akan diperoleh kemudian. 

Mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang 

Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih 

satuan atau jen is Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Dikaitkan dengan kasus, Pemberi Fidusia dalam hal ini memberikan 

Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas piutang yang sekarang telah dan/atau 

dikemudian hari akan dimilikinya. Maksud daripada piutang yang telah ada dan 

yang diperoleh kemudian adalah pada saat jaminan diberikan.387 Walaupun 

diperoleh kemudian, piutang tersebut tidak dibuat dalam akta Penjaminan fidusia 

yang lain, tetapi sudah termasuk di dalam pemberian Jaminan Fidusia yang 

pertam a.388 Hal ini dikarenakan sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan
90Q #

“sekarang untuk nantinya” (nu voor alsdari) atas benda tersebut. Oleh karena itu, 

piutang-piutang yang diperoleh kemudian, demi hukum seketika dibebani dengan

386 Syahrani, o p . c i t 116.
387 Adanya Jaminan Fidusia terhadap piutang yang akan diperoleh kemudian mengacu pada 

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada 
dikem udian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Oleh karena itu, piutang yang akan diperoleh 
kem udian dapat menjadi objek dari Perjanjian Jaminan Fidusia. Lihat Satrio (a), o p .c i thlm. 226.

388 Ibid., hlm. 234.
389 Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia,” dalam 

M odul Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, disusun 
oleh A rie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia), hlm. 9.
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Jaminan Fidusia pada saat piutang-piutang tersebut menjadi milik Pemberi 

Fidusia.390 Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia No. XX 

tanggal 5 Mei 2006 sebagai berikut:

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia pada saat ini 
dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatangan akta ini, dan 
telah menjadi miliknya Penerima Fidusia.
Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada setiap 
saat dikemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap 
terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia. 
Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa 
Objek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia, tetapi hak 
kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia menjadi miliknya Penerima 
Fidusia.391

Penyerahan hak milik atas piutang dari Pemberi Fidusia kepada Penerima 

Fidusia dilakukan dengan cara constitutum possesorium (=verklaring van 

houderschap)?92 Artinya, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan 

melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi 

Fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima 

Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dari pengalihan hak milik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat ( 1) KU H Perdata.393

390 Wiratni Ahmadi, “Pelaksanaan Pemberian Fidusia Menurut Undang-undang N om or 42 
Tahun 1999,” Majalah Hukum Trisakti (No. 33/Tahun XXIV/Oktober 1999): 26  dalam  M odul 
Transaksi Berjamip: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia , disusun oleh  
Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum U niversitas 
Indonesia).

391 Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006.
392 Bahwa orang dapat mengalihkan hak kepemilikan, dengan tetap m enguasai bendanya, 

bukan hal baru, karena hal sepenti ini, walaupun tidak dikatakan secara tegas o leh  Undang- 
undang, tetapi dapat diterima sebagai memang dibenarkan dalam Undang-undang. Para sarjana 
melihat Pasal 540 dan Pasal 1697 KUHPerdata sebagai dasar untuk diterimanya penyerahan secara  
constitutum possessorium, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 540 KUHPerdata:
Kedudukan demikian dapat diperoleh, baik dengan diri sendiri, baik dengan perantaraan 

orang lain, yang melakukan perbuatan tadi atas nama.
Bahkan dalam hal terakhir dapat terjadi, orang yang satu m em peroleh kedudukan itu, 

sebelum perbuatan orang yang lain yang diketahuinya.
Pasal 1697 KUHPerdata:
Perjanjian itu tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara 

sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan.
Lihat J. Satrio (c), Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet.I, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2002), hlm. 166.

393 Pasal 584 KUHPerdata:
Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, m elainkan dengan  
pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut U ndang-undang,
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Dalam hal Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata- 

mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya 

dimiliki oleh Penerima Fidusia.394 Dengan demikian, hak kepemilikan tersebut 

tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan 

hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh seorang 

pemilik. Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementara saja, yaitu 

sementara Debitur masih menikmati utang dari Kreditur dan selama utang itu 

belum waktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak 

kepemilikan itu demi hukum beralih kembali kepada Pemberi Fidusia. Namun, 

apabila Debitur tidak melunasi utangnya setelah utang itu dapat ditagih, maka 

Penerima Fidusia berhak menjalankan wewenangnya sebagai pemilik benda, yaitu 

menjual benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan mengambil hasil 

penjualan itu untuk melunasi utang Debitur.395

Dari uraian di atas, maka penyerahan hak milik atas piutang dilaksanakan 

secara formal saja. Dalam hal ini, hanya dinyatakan dalam akta saja, secara riil 

benda jam inan tetap saja ada dalam penguasaan Pemberi Jaminan, dari luar tidak 

tampak ada perubahan apa-apa. Hak miliknya diserahkan tetapi bendanya tetap 

dikuasai oleh Pemberi Fidusia.396

Dengan adanya pemberian Jaminan Fidusia dari KPRI-GR kepada Bank 

Niaga, yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada

maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu 
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat 
bebas terhadap kebendaan itu. ■'

Pasal 6 12 ayat (1) KUHPerdata:
Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang 
nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari 
bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

394 Tumbuan, op.cit., hlm. 3-4.
395 Sutan Rem y Sjahdeini (e), “Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-undang ini Telah Memberikan Solusi kepada 
Kepastian H ukum ,” Jurnal Hukum Bisnis (Volume 10,2000), hlm. 42.

396 J. Satrio (c), op .c it,y cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129. Selanjutnya 
J. Satrio m enyebutkan bahwa hak milik atas benda fidusia selama Penjaminan berlangsung 
menjadi terbagi dua, yaitu “hak milik ekonomisnya” tetap ada pada Pemberi Fidusia, sedang “hak 
m ilik yuridisnya” ada pada Kreditur Penerima Fidusia. Jadi, kata “yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” dalam Pasal 1 sub 1 Undang-undang 
Jaminan Fidusia diartikan bahwa “hak milik ekonomisnya” masih ada pada Pemberi Fidusia, 
karena benda itu secara fisik berada dalam tangannya, yang dalam hal ini tetap berkedudukan 
sebagai pem ilik, sekalipun hanya sebagai pemegang “hak pemilik ekonomis” saja, sedang “hak 
kepem ilikan” dalam penjelasan atas Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia tertuju kepada “hak 
m ilik yuridis”. Lihat Ibid., hlm. 164.
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tanggal 12 Juni 2006397, maka sejak tanggal tersebut-Iah Jaminan Fidusia telah 

lahir. Pembebanan Jaminan Fidusia atas piutang yang dimiliki oleh KPRI-GR, 

mengakibatkan Bank Niaga mempunyai hak jaminan yang bersifat kebendaan. 

Dalam hal ini, jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang 

dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau 

pembayaran hutang apabila Debitur melakukan cidera janji atau ingkar jan ji.398 

Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak kebendaan 

antara lain:

a. Absolut

Hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap 

siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik 

berdasarkan atas hak yang umum maupun selalu mengikuti bendanya 

(droit de suite; zaaksgevolg) dalam arti bahwa yang mengikuti 

bendanya itu tidak hanya haknya, tetapi juga kewenangan untuk 

menjual bendanya dan hak eksekusi.399 Setiap orang tidak boleh 

mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Ini 

dikaitkan dengan keadaan pada hak kebendaan yaitu tetap ada hubungan 

yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun 

juga ada campur tangan pihak lain.400 Dengan demikian, Bank Niaga 

sebagai pemegang hak kebendaan berhak menuntut setiap orang yang 

mengganggu haknya.401

397
Dalam hal ini, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku 

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perm ohonan pendaftaran. 
Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerim a Fidusia 
Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerim aan perm ohonan  
pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut maka Jaminan Fidusia lahir 
pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 
Lihat Indonesia (l), op.cit, Ps. 12,13 dan 14.

398 Hasan, op.cit., hlm. 256.
399 Ibid.
400 Syahrani, op.cit., hlm. 125.
401 Badrulzaman (b), op.cit., hlm. 79.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



b. Droit de suite

Hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun berada. 

Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya -piutang- dimanapun juga 

(dalam tangan siapapun juga) benda itu berada.402
c. Droit de preference

Pada jaminan kebendaan, Kreditur mempunyai hak untuk didahulukan 

pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda- 

benda tertentu dari Debitur.403 Dengan lahirnya Jaminan Fidusia, 

mengakibatkan Bank Niaga berkedudukan sebagai Kreditur preferen 404 

Dalam kedudukannya sebagai Kreditur preferen, maka ketika KPRI-GR 

wanprestasi, pemenuhan piutang Bank Niaga akan didahulukan dari 

kreditur-kreditur lainnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan 

jam inan tersebut.

Walaupun kedudukan Bank Niaga cukup kuat -dengan adanya pembebanan 

Jaminan Fidusia atas piutang KPR1-GR-, ketika Kredit yang disalurkan Bank Niaga 

kepada KPRI-GR mengalami kemacetan, Bank Niaga memilih untuk tidak 

melakukan eksekusi atas piutang tersebut. Hal ini dikarenakan pertimbangan Bank 

Niaga tentang kemungkinan adanya kesulitan dalam melaksanakan eksekusi 

terhadap piutang bersangkutan mengingat praktik yang sebelumnya pernah 

terjadi.405 Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia No. XX 

tanggal 5 Mei 2006406, Bank Niaga akan terbentur masalah waktu karena tidaklah 

mudah dalam melakukan penagihan Objek Jaminan Fidusia.

402 Sri Soedevvi Masjchoen Sofwan (b), Hukum Perdata: Hukum Benda, cet. IV, 
(Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 25.

403 Sofw an (a), op.cit., hlm. 48.
404 M engenai hal ini dapat dilihat Penjelasan Umum Undang-undang Jaminan Fidusia 

N om or 3 yang menyatakan bahwa “...pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang 
didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lain...”. Selanjutnya dapat 
dilihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa 
Penerim a Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya. Kemudian, dalam 
Penjelasannya disebutkan bahwa hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda 
yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober
2008.

406 Pasal 6 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006:
Bilam ana m engenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah diberitahukan 
secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan atau
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Agar tidak mengalami hambatan-hambatan dalam hal eksekusi Objek 

Jaminan Fidusia ketika kredit macet, Bank Niaga mengadakan Perjanjian 

Penjaminan Kredit dengan Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) Nomor 

24/PKK/IX/2000 pada tanggal 22 September 2000. Atas Perjanjian Penjaminan 

Kredit tersebut, kemudian Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip 

Penjaminan Kredit (SP3K) Induk407 atas Kredit yang disalurkan kepada Koperasi 

Pegawai/Karyawan No. XX/SP3/C.3/lll/2004 tanggal 30 Maret 2004. Kemudian, 

Bank Niaga mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 

Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan atas nama KPRI- 

GR, sehingga Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) selanjutnya mengeluarkan 

Sertifikat Penjaminan No. XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan bahwa Perum Jamkrindo 

(d/h Perum Sarana) sebagai Penjamin dengan ini mengikatkan diri untuk 

menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaminan. Berkedudukan sebagai 

Penerima Jaminan adalah Bank Niaga dan Terjamin adalah KPR1-GR.

Ketentuan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan tersebut 

adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Kredit : Rp 400.000.000,00

b. Jumlah Penjaminan : Rp 300.000.000,00

c. Jangka waktu Kredit : sesuai akad kredit

d. Jenis/skim Kredit : pinjaman transaksi khusus (PTK)

e. Penggunaan^Kredit- - : pembayaran kebutuhan 27 anggota

Koperasi

f. Tingkat bunga : sesuai akad Kredit

g. Imbal jasa Penjaminan//ee : Rp 5.440.000,00

h. Masa Penjaminan : sesuai jangka waktu kredit

telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut, maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan 
berwenang lagi untuk melakukan penagihan atas Objek Jaminan Fidusia dan sem ua pembayaran 
atas Objek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh pihak ketiga termakud langsung kepada 
Penerima Fidusia atau kuasanya.

407 SP3K Induk adalah surat kesediaan Penjamin untuk menjamin Kredit yang telah 
diberikan atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang memuat persyaratan Penjaminan  
sebagaimana termuat dalam Perjanjian Penjaminan Kredit (Pasal 1 huruf n sam pel Perjanjian 
Penjaminan).
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Dalam Sertifikat Penjaminan ini disebutkan bahwa Penjaminan Kredit 

berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Kredit yang 

direalisasikan untuk Risiko non jiwa antara lain risiko PHK dan kredit macet. 

Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan 

bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, 

dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan 

dengan persentase jumlah penjaminan.

Dengan adanya Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, berarti Bank 

Niaga mempunyai jaminan yang bersifat perorangan.408 Dalam hal ini, Kreditur 

mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada Debitur yang 

utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur 

lainnya.409 Oleh karena itu, pada jaminan perorangan, Bank Niaga merasa 

Terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk 

memenuhi piutangnya, yaitu KPRI-GR dan Perum Jamkrindo. Selain itu, dalam 

Sertifikat Penjaminan Kredit dibuat janji khusus antara Bank Niaga dengan Perum 

Jam krindo yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau 
menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka 
Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi Penjaminan (klaim) kepada 
Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Perum Jamkrindo sebagai Penjamin 

telah melepaskan hak istimewanya berupa hak untuk menuntut lebih dahulu 

(voorecht van uiiwinning).4i0 Hak menuntut lebih dahulu mengandung arti dalam 

hal Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib membayar hutang kepada 

Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita 'dan 

dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.411 Dengan dilepaskannya hak tersebut,

408 Jaminan yang bersifat perorangan, ialah jaminan yang menimbulkan hubungan 
langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap 
harta kekayaan debitur seumumnya. Lihat Sofwan (a), op.cit., hlm. 47.

409 Ib id ,  hlm. 48.
4,0 Sofw an (a), o p . c i t hlm. 92.
411 Pasal 1831 KUHPerdata:
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maka Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut langsung kepada 

Penjamin untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Penjamin 

agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual.412

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum di atas, maka atas macetnya 

kredit yang disalurkan kepada KPRI-GR, Bank Niaga memilih untuk m engajukan 

klaim kepada Perum Jamkrindo sebagai Penjamin dibandingkan m elakukan 

eksekusi atas Jaminan Fidusia berupa piutang.

Dalam mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo, Bank Niaga 

menyatakan bahwa sebab-sebab kemacetan tersebut adalah:

a. Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi 

yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan Koperasi dan Dinas 

Pendidikan.

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pem otongan 

gaji end user untuk pembayaran angsuran sehingga pem injam an 

anggota ke Kreditur selain Koperasi tidak terkontrol.413

Setelah melihat kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah 

disepakati bersama, pihak Penjamin selanjutnya melakukan pem bayaran  klaim 

tersebut kepada Penerima Jaminan. Dalam hal ini, Penjaminan Kredit berlaku 

untuk maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kredit yang 

direalisasikan, sehingga klaim yang dibayarkan oleh Perum Jam krindo  sebesar 

75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 51.699.982,00.414

Mengacu pada hal tersebut, adanya Penjaminan Kredit ini tidak semata- 

mata untuk mengatasi hambatan eksekusi Objek Jaminan Fidusia ketika  kredit 

macet. Lebih jauh lagi, Penjaminan Kredit \\\\ diadakan sebagai suatu  kegiatan 

pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit atau pem biayaan  atau

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain j ik a  si beru tan g  lalai, 
sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual un tuk  m elunasi 
utangnya.

412 Pasal 1832 sub 1 KUHPerdata:
Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu  d isita  dan dijual 
untuk melunasi utangnya: apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk m en u n tu t  supaya 
benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.

413 Surat Nomor XXX/254/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan 
Klaim atas nama KPRI-GR.

414 Surat No. XXXX/P/C3/VII/2008 perihal pembayaran Klaim a.n. K P R I-G R  tanggal 29 
Juli 2008.
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fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat 
agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.415

Dikaitkan dengan kasus, Penjaminan Kredit antara Bank Niaga dengan

Perum Jamkrindo selain dilakukan sebagai bentuk pengamanan kredit416 bagi

Bank Niaga, ditujukan juga agar KPRI-GR tetap dapat memperoleh kredit dari

Bank Niaga walaupun jaminan yang dimilikinya kurang memadai. Mengenai hal

ini, Bank Niaga menilai bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa piutang dengan

nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

belum cukup dengan mengingat beberapa kelemahan dalam eksekusi terhadapnya

yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, adanya Penjaminan Kredit melalui

Perum Jamkrindo, kepentingan kedua belah pihak (Bank Niaga dan KPRI-GR)

akan terakomodasi. Di satu sisi, memberikan kemudahan bagi KPRI-GR untuk

mendapatkan kredit karena dinilai telah layak memperoleh kredit {bankable),

sedangkan di sisi lain membuat Bank Niaga merasa aman atas kredit yang 
disalurkannya.

4.2 Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macet KPRI- 

Gotong Royong pada Bank Niaga dengan Adanya Penjaminan Kredit 
melalui Perum Jamkrindo

Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor XX/PKK/IX/2000 antara Perum 

Jam krindo (d/h Perum PKK) dengan Bank Niaga, yang diadakan pada tanggal 22 

Septem ber 2000, merupakan Peijanjian Penanggungan yang tergolong perjanjian 

jam inan yang bersifat perorangan. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan 

mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri 

untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak 

m em enuhinya.417 Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo 

berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi 

perutangan KPRI-GR kepada Bank Niaga manakala pihak yang disebut

415 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 14.
Pengamanan Kredit adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan 

risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi. Manakala risiko telah timbul/terjadi, 
pada um um nya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan. Lihat 
T je’A m an , op.cit., hlm. 39.

4,7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1820.
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belakangan ini tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, prestasi dari 

KPRI-GR adalah sesuai dengan perjanjian pokok418 yang mendapatkan 

Penjaminan -Perjanjian Kredit-, yaitu untuk membayar lunas sejumlah Kredit419 

yang telah disalurkan Bank Niaga kepada KPRI-GR sesuai dengan jangka waktu 

yang telah diperjanjikan.
Berkaitan dengan hal di atas, oleh karena Perjanjian Penjaminan Kredit 

tersebut termasuk ke dalam jaminan yang bersifat perorangan, maka jaminan 

tersebut menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap harta kekayaan Debitur 

seumumnya.421 Dalam hal ini, Kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan 

piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penjamin atau dapat 

menuntut pemenuhan kepada Debitur lainnya.422 Oleh karena itu, dengan adanya 

jaminan perorangan, Bank Niaga merasa Terjamin karena mempunyai lebih dari 

seorang Debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya (KPRI-GR dan 

Perum Jamkrindo).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:

Bank Niaga (Kreditur) KPRI-GR(Debitur)

Perum Jamkrindo(-Borg) 

Gambar 9

418 Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk “adanya” m em punyai dasar 
yang mandiri. Lihat Satrio (a), op.cit., hlm. 54.

419 Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debitur berhak m endapatkan fasilitas 
Kredit yang diberikan Keditur sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Pasal 1 ayat 
(1) Perjanjian Kredit). Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur pada D ebitur akan digunakan  
oleh Debitur untuk disalurkan kepada anggota sebagai Kredit multiguna dengan plafon m aksim al 
sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per end user bagi anggota yang akan m elunasi 
pinjaman pada Debitur/pihak ketiga. Sementara itu, untuk anggota yang tidak m em ilik i pinjaman, 
plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 3 
Perjanjian Kredit).

420 Jangka waktu fasilitas Kredit yang diberikan adalah 63 (enam  puluh tiga) bulan 
termasuk availibility period terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Kredit, yaitu sampai 
dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011 (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit).

421 Sofwan (a), op.cit., hlm. 47.
422 Ibid., hlm. 48.
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Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit ada suatu perjanjian pokok (Perjanjian 

Kredit antara Kreditur (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR) yang dijamin 

dengan Penjaminan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penjaminan 

Bank Niaga-Perum Jamkrindo), sehingga accessoir pada Perjanjian Kredit.423 

Jadi, di samping Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-GR (yang disebut 

perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, antara Bank Niaga dan Perum 
Jamkrindo.

Apabila diuraikan lebih lanjut, maka keterlibatan para pihak sebagai
berikut:

a. Dalam Perjanjian Pokok

Pada perjanjian pokok (Perjanjian Kredit) -atas pelaksanaan mana 

diberikan jaminan melalui suatu perjanjian Penjaminan- yang terlibat 

adalah Kreditur (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR).

Pada KPRI-GR ada terhutang sesuatu, ada schuld,424 Oleh karena itu, 

KPRI-GR dapat ditagih oleh Bank Niaga. Selain itu, pada asasnya, 

KPRI-GR sebagai Debitur bertanggung jawab atas kewajiban 

perikatannya, dengan seluruh harta benflanya.425 Dalam hal ini berarti 

kekayaan KPRI-GR dapat dijual paksa/dieksekusi untuk diambil 

sebagai pelunasan. Dengan demikian, di samping mempunyai schuld, 

Debitur juga mempunyai haftung 426

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya -  

perikatan pokok antara Bank Niaga dengan KPRI-GR-, Perum 

Jamkrindo merupakan orang yang berada di luar perikatan tersebut.
AO 7Oleh karena itu, Perum Jamkrindo disebut sebagai pihak ketiga.

423 A pabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang 
satu sam pai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama 
disebut perikatan pokok, sedangkan yang lainnya perikatan accessoir. Lihat Setiawan, op.cit, hlm. 
43.

424 Schuld  adalah utang debitur kepada Kreditur. Lihat Ibid., hlm. 7.
425 Pasal 1131 KUHPerdata:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan.

4 6 Haftung adalah harta kekayaan Debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan 
utang Debitur tersebut. Lihat Setiawan., loc.cit.

427 Satrio (a), op.cit., hlm. 40-41.
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b. Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit

Pada Perjanjian Penjaminan Kredit, yang terlibat ada tiga pihak, yaitu 

itorg/Penjamin, Penerima Jaminan (Bank Niaga) dan Terjam in (KPRI- 

GR).428 Dibuatnya Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi 

Perjanjian Kredit. Dalam hal ini, atas wanprestasinya KPRI-GR, 

Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan. Oleh karena itu, pada 

Perum Jamkrindo ada haftung, sehingga ia bertanggung jaw ab dengan 

seluruh harta kekayaannya 429 Besarnya haftung Perum Jamkrindo 

ditentukan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apa yang oleh KPRI- 

GR tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.430 

Berkaitan dengan hal di atas, kredit atas nama KPRI-GR berstatus macet 

terhitung sejak 30 April 2008. Hal ini disebabkan mekanisme potong gaji oleh 

bendahara terhadap masing-masing anggota KPRI-GR tidak berjalan lancar, 

sehingga pembayaran kembali ke Bank Niaga mengalami hambatan. Selain itu, 

pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji end 

user untuk pembayaran angsuran, sehingga peminjaman anggota ke Kreditur 

selain KPRI-GR tidak terkontrol431
Dengan macetnya kredit tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim 

kepada Perum Jamkrindo. Hal ini dilakukan karena kredit yang diberikan pada 

KPRI-GR tersebut telah dijaminkan pada Perum Jam krindo berdasarkan 

Perjanjian Penjaminan Kredit

Sebenarnya, dengan kedudukan Perum Jamkrindo sebagai Penjamin, 

Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Penjamin untuk melindungi 

Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya.432 Salah satu hak tersebut adalah

428Pada Perjanjian Penjaminan Kredit, Bank Niaga sebagai Penerim a Jam inan m ew akili 
KPRI-GR sebagai Terjamin untuk mengajukan Penjaminan Kredit kepada Perum  Jamkrindo 
sebagai Penjamin. Dengan diwakilinya KPRI-GR oleh Bank N iaga dan tim bulnya piutang  
subrogasi pada KPRI-GR bila kredit dibayar klaimnya oleh Perum Jamkrindo m enunjukkan bahwa 
Penjaminan Kredit melibatkan tiga pihak.

Satrio (a), op.cit., hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan 
tetapi ia bertanggung jawab atas utang debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang 
debitur. Dengan kata lain, Penjamin mempunyai haftung dengan schuld  pada orang lain. Lihat R. 
Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cet. VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm . 7.

430 Satrio (a), o p .c i thlm. 41.
431 Surat Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 M ei 2008  perihal Pengajuan  

Klaim atas nama KPRI-GR.
432 Hak-hak istimewa Penjamin:

a. hak untuk menuntut lebih dahulu (voorecht van uitwinning), Pasal 1831 K UH Perdata.
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hak untuk menuntut lebih dahulu (voorecht van uitwinning).m  Hal ini 

mengandung makna ketika Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib 

mem bayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur 

lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.434 Sebagai 

pengecualian dari hak Borg untuk menuntut lebih dulu penjualan harta Debitur 

demikian ialah apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar 

benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian 

biasanya diminta oleh Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada borg 

untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditur.

Dikaitkan dengan kasus, dalam Sertifikat Penjaminan dibuat janji khusus 

antara Bank Niaga dan Perum Jamkrindo, bahwa Perum Jamkrindo melepaskan 

hak untuk menuntut lebih dahulu.435 Dengan dilepaskannya hak tersebut, Bank 

Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut langsung kepada Perum 

Jam krindo untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Perum 

Jamkrindo agar harta KPRI-GR lebih dulu disita dan dijual.

Atas dasar hal tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim kepada 

Perum Jamkrindo. Sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang diatur dalam 
Perjanjian Penjaminan dan SP3K Induk, maka dalam hal ini Bank Niaga 

mengirimkan Surat Pengajuan Klaim Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 

23 Mei 2008. Dalam surat tersebut, diuraikan bahwa kondisi tunggakan angsuran 

KPRI-GR sampai 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok

b. Tunggakan bunga

c. Denda pokok & bunga 

Total tunggakan

Rp 39.962.803,- - 

Rp 4L970.513,- 
Rp 11.464.454,-

Rp 90.397.770,-

b. hak untuk m em bagi hutang {voorecht van schuldsplitsing), Pasal 1836 KUHPerdata.
c. hak untuk mengajukan tangkisan gugat, Pasal 1849 dan 1850 KUHPerdata.
d. hak untuk diberhentikan dari Penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat 

perbuatan kesalahan Kreditur), Pasal 1848 KUHPerdata. Lihat, Sofvvan (a), op.cit, hlm. 92-96.
433 Ibid., hlm. 92.
434 Pasal 1831 KUHPerdata

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, 
sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi 
utangnya.

435 Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan 
kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi 
Penjaminan (klaim ) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 adalah 
sebagai berikut:436

Mengacu pada kerugian tersebut, Bank Niaga mengajukan permohonan klaim 

sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai 

berikut: 75% x Rp 381.698.986 = Rp 286.274.239,5.

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan 

kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian 

Penjaminan Kredit.437 Kemudian, atas diajukannya surat tersebut, maka Perum 

Jamkrindo mengajukan Surat Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXX/P/C.3/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalam surat tersebut disebutkan 

bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan 

dalam SP3K Induk.

Selanjutnya, Bank Niaga mengajukan surat perihal kelengkapan 

administrasi proses pengajuan klaim KPRI-GR dengan No. XXX/SK/SME- 

I/BDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen 

yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan 

Surat perihal Pembayaran Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. 

XXXX/P/C3/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.

436 Total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 dengan pokok sebesar Rp 328 .264 .019  
diperoleh dari:
besarnya pokok tunggakan kredit x jumlah end user . Jadi, pokok tunggakan kredit untuk pokok  
Kredit Rp 15.000.000 adalah sebesar Rp 12.309.901 kemudian dikalikan 26  en d  user ditambah 
pokok kredit untuk pokok kredit Rp 10.000.000 yang besarnya Rp 8.206.600 dikalikan 1 end usert 
sehingga menghasilkan Rp 328.264.019.
Berdasarkan Data Posisi terakhir Pinjaman Nasabah dalam Surat Pengajuan K laim  a/n 27  orang 
Anggota KPRI-GR.

437 Kelengkapan berkas pengajuan klaim berdasarkan Surat N o. X X X /SK /SM A - 
I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR yaitu:
a. Asli Sertifikat Penjaminan
b. Copy bukti pelunasan pembayaran jasa Penjaminan
c. Perhitungan tunggakan yang termuat dalam Berita Acara Klaim
d. Copy hasil BI Checking data per Mei 2008
e. Posisi tunggakan setiap end user
f. Kuitansi tanda terima end user

a. Pokok

b. Tunggakan bunga

c. Denda pokok dan bunga 

Total kerugian

: Rp 328.264.019,- 

: Rp 41.970.513,- 

: Rp 11.464.454,- 

: Rp 381.698.986,-
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Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat 

m enyetujui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas 

nam a K PR I-G R  yang diajukan oleh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat 

Perum Jam krindo  setujui adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp

51 .699.982,000 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

sem bilan ratus delapan puluh dua rupiah).

D engan telah dibayarkannya klaim oleh Perum Jamkrindo, maka Perum 

Jam krindo  m empunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap KPRI-GR. 

Dalam  hal ini, berdasarkan Pasal 1839 KUHPerdata, Perum Jamkrindo 

m em punyai hak menuntut kembali -  yang merupakan haknya sendiri terhadap 

K P R I-G R .43s Selain itu, Pasal 1840 KUHPerdata memberikan hak subrogasi 

kepada Penjam in (Perum Jamkrindo) -yang telah membayar hutang KPRI-GR- 

atas hak-hak yang dipunyai oleh Bank Niaga terhadap KPRI-GR berdasarkan 

perikatan yang  dibayar oleh Perum Jamkrindo. Dalam peristiwa demikian, Perum 

Jam krindo  berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi ini 

terjadi dem i Undang-undang, dalam arti terjadi secara otomatis, tanpa 

diperjan jikan  lebih dahulu (Pasal 1400 KUHPerdata439 jo Pasal 1402 sub 3 

K U H P erda ta) .440

438 Pasal 1839 KUHPerdata:
Si P en an g g u n g  yang  telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik
P enan g g u n g an  itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. t
Penuntu tan  kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta
b iaya-biaya.
M engenai biaya-biaya  tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah 
m em ber i tahukan  kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di 
da lam  waktu  yan g  patut.
Si P en an g g u n g  ada ju g a  mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada 
alasan untuk itu.

439 Pasal 1400 KUHPerdata:
Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar 
kepada  si berp iu tang  itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang.

Pasal 1402 sub 3 KUHPerdata:
Untuk seorang  yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, 

d iw ajibkan  m em b ay ar  suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan 
untuk m elunasi utang itu.

440 Satrio (a), op.cit., hlm. 172-173. Pembuat Undang-undang memberikan suatu 
perkecualian  atas Pasal 1381 KUHPerdata dengan adanya pasal 1400 KUHPerdata. Jadi, piutang 
di sini tidak hapus dan ia tidak hapus karena pembuat Undang-undang menyatakan demikian dan 
pernyataan  tersebut merupakan perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam 
subrogasi,  hu tang  piutang -perikatan pokok- tidak hapus dengan adanya pelunasan oleh pihak 
ketiga. Lihat J. Satrio (b), op.cit., hlm. 55.
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Menurut Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak 

Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal 

tersebut, karena hanya dikatakan bahwa Pihak-Ketiga-Pembayar menggantikan 

hak-hak Kreditur {gesubrogeerd441 atas hak-hak Kreditur), maka perikatan yang 

dibayar itu tidak menjadi hapus, hanya figur Krediturnya saja yang sekarang 

berganti dengan Pihak Ketiga yang membayar.442

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema sebagai berikut:

Semula hubungan hukumnya adalah:

Bank Niaga KPRI-GR

Perum Jamkrindo 

Gambar 10

Sesudah Perum Jamkrindo membayar, hubungan hukum tersebut menjadi:

Perum Jamkrindo------------- KPRI-GR

Gambar 11

Perikatan Bank Niaga dan KPRI-GR tetap ada/hidup, hanya saja figur Bank Niaga 

dalam hubungan Bank Niaga—KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) sekarang -  

dengan pembayaran oleh Perum Jamkrindo- menjadi Perum Jamkrindo— KPRI- 

GR (selanjutnya disebut PJ-Y).

Walaupun subrogasi ini terjadi karena Undang-undang, namun dalam 

Perjanjian Penjaminan Kredit sendiri disebutkan ketentuan mengenai hal ini, yang 

berbunyi sebagai berikut:

PIUTANG SUBROGASI
(1) Sejak klaim dibayar oleh PENJAMIN, maka sisa Kredit TERJAMIN sebesar

klaim yang telah dibayar PENJAMIN tersebut beralih menjadi piutang 
subrogasi PENJAMIN.-------------------------------------------------------------------

(2) Piutang subrogasi hanya diperuntukkan guna upaya pengembalian klaim 
yang telah dibayarkan oleh PENJAMIN terhadap kerugian yang disebabkan

441 Gesubrogeerd artinya mendapatkan hak-hak berdasarkan subrogasi. Lihat Satrio (b), 
op.cit., hlm. 58.

442 Satrio (a)., o p .c i thlm. 173.
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oleh Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemacetan Kredit sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia.---------------------------------------------------

(3) PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN wajib melakukan upaya
penagihan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban 
biaya ditanggung masing-masing oleh PENJAMIN dan PENERIMA 
JA M IN A N .------------------------------------------------------------------------------

(4) Setiap penerimaan pembayaran subrogasi dari TERJAMIN yang diterima
oleh PENERIMA JAMINAN harus disetorkan kepada PENJAMIN dibagi 
secara proporsional menurut haknya masing-masing antara PENJAMIN dan 
PENERIMA JAMINAN.----------------------------------------------------------443

Selanjutnya, dalam SP3K Induk atas Kredit yang Disalurkan kepada 

Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor XX/SP3/C.3/III/2004, disebutkan bahwa 

sejak klaim dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) maka sisa kredit 

Nasabah sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo tersebut beralih 

menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo. Setelah klaim dibayar oleh Perum 

Jamkrindo, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya 

penagihan/penarikan kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu 

Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga. 

Bahkan, Perum Jamkrindo dan Bank Niaga dapat juga melakukan upaya 

penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan 

beban biaya ditanggung masing-masing. Selain itu, disebutkan pula bahwa 

pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran 

klaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan besarnya risiko yang 

ditanggung.

Di dalam Sertifikat Penjaminan pun juga disebutkan bahwa dengan telah 

diselesaikannya ganti rugi Penjaminan (klaim) oleh Penjamin kepada Penerima 

Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya yang telah beralih menjadi hak 

subrogasi Penjamin. Dalam hal ini, Penerima Jaminan dan Penjamin wajib 

menagih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau 

sendiri-sendiri.

Dikaitkan dengan kasus, besarnya Penjaminan yang diberikan oleh Perum 

Jamkrindo adalah 75% dari Kredit yang direalisasikan untuk risiko kredit macet. 

Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan

443 Pasal 12 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.
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bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, 

dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan 

dengan persentase jumlah penjaminan.444 Oleh karena itu, besarnya klaim yang 

dibayarkan oleh Perum Jamkrindo sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp

51.699.982,000 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).445

Apabila dihubungkan dengan subrogasi, oleh karena penjaminan itu hanya 

untuk membayar sebagian saja dari hutang, maka sesuai dengan Pasal 1403 

KUHPerdata446, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin hanya mendapat subrogasi 

sebanding dengan pembayarannya terhadap seluruh hutang.447 Selanjutnya, sesuai 

dengan yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Penjaminan, SP3K 

Induk dan Sertifikat Penjaminan, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara 

aktif melakukan upaya penagihan kepada KPRI-GR atas jum lah kerugian tersebut. 

Dalam hal ini, Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada 

Bank 'HKaga. Setelah mendapatkan pembayaran-pembayaran dari KPRI-GR, 

kemudian Bank Niaga menyetorkannya kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan 

besarnya risiko yang ditanggung.

Seperti diuraikan di muka, dengan adanya pembayaran klaim oleh Perum 

Jamkrindo, perikatan Bank Niaga— KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) tidak 

hapus. Dalam hal ini, figur Bank Niaga dalam hubungan X— Y sekarang menjadi 

Perum Jamkrindo— KPRI-GR (selanjutnya disebut PJ-Y), dengan adanya 

pembayaran oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu, maka accessoir-nya  —

i.irutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.448 Mengacu pada hal tersebut, 

maka pada Perum Jamkrindo yang menggantikan hak-hak Bank N iaga karena 

subrogasi, memperoleh hak-hak Bank Niaga terhadap KPRI-GR, term asuk

444 Sertifikat Penjaminan Nomor XX-1166-03 tanggal 24 Mei 2006.
445 Surat Nomor XXXX/P/C3/V11/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Pem bayaran  Klaim 

atas nama KPRI-GR.
446 Pasal 1403 KUHPerdata:

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang  
Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi 
hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat 
melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu 
daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

447 Satrio (a), op.cit., hlm. 179.
448 Ibid., hlm. 174.
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jam in an - jam in an  accessoir-accessoir yang melekat pada hak Bank Niaga yang 

d igan tinya .449

Dikaitkan dengan kasus, dalam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan 

K P R I-G R , KPRI-GR menjaminkan piutang yang dipunyainya secara fidusia 

kepada Bank Niaga. Dengan adanya subrogasi tersebut, menimbulkan pertanyaan 

apakah  jam in a n  secara fidusia ikut beralih ataukah tidak beralih kepada Perum 

Jam krindo  yang telah membayar klaim kepada Bank Niaga. Pertanyaan tersebut 

tim bul karena telah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi 

O bjek  Jam inan  Fidusia walaupun pengalihannya dilakukan dengan cara 

constitutum  possesorium .A5° Oleh karena itu, pengalihan hak kepemilikan ini 

sem ata -m ata  dimaksudkan sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan 

untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia/Kreditur.451 Hak kepemilikan 

tersebu t tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala 

t indakan  hukum  yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh 

seorang  pem ilik .452 Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sem entara saja, 

yaitu  sem entara  Debitur masih menikmati utang dari Kreditur dan selama utang 

itu belum  w aktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak 

kepem ilikan  itu demi hukum beralih kembali kepada Pemberi Fidusia.453 Dengan 

konstruksi tersebut, maka ketika hutang Debitur dilunasi oleh Penjamin, maka hak 

atas benda-benda  yang dijadikan Jaminan Fidusia tersebut akan kembali kepada
• • 454D ebitu r  U tam a/Pem beri Jaminan Fidusia, bukan menjadi hak-nya Penjamin.

449 Sofw an (a), op.cit., hlm. 100-101.
450 C onstitutum  Possessorium artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda 

dengan  m elan ju tkan  penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi Fidusia 
se te rusnya  akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia 
(P en e r im a  Fidusia). Lihat Tumbuan, op.cit., hlm. 4.

451 Ibid., hlm. 4.
452 K ak milik atas benda fidusia selama Penjaminan berlangsung menjadi terbagi 2 (dua), 

ya itu  “ hak m ilik  ekonom isnya” tetap ada pada pemberi fidusia, sedang “hak milik yuridisnya” ada 
pada  K red itu r  penerim a fidusia. Jadi, kata “yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 
da lam  p en g u asaan  pemilik benda” dalam Pasal 1 sub 1 Undang-undang Jaminan Fidusia diartikan, 
bahw a  “hak m ilik  ekonom isnya” masih ada pada Pemberi Fidusia, karena benda itu secara fisik 
berada  dalam  tangannya, yang dalam hal ini tetap berkedudukan sebagai pemilik, sekalipun hanya 
sebagai p e m e g a n g  “ hak pemilik ekonomis” saja, sedang “hak kepemilikan” dalam penjelasan atas 
Pasal 17 U ndang-undang  Jaminan Fidusia tertuju kepada “hak milik yuridis”. Lihat Satrio (c), 
op.cit., h lm. 164.

453 Sjahdeini (e), loc.cit.
Jam inan  yang diberikan oleh Debitur Utama dengan cara penyerahan hak milik secara 

kepercayaan  tidak turut beralih kepada borg, karena hak-hak Debitur Utama atas benda jaminan, 
dengan  penyerahan  itu, telah “beralih” ke dalam pemilikan Kreditur, sekalipun disertai “dengan
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Terhadap pendirian seperti tersebut di atas, J. Satrio menyatakan bahwa 

perlu dipertimbangkan untuk memberikan hak kepada Penjamin untuk 

memperjanjikan dengan Kreditur -janji mana harus diakui mengikat Pemberi 

Fidusia- agar Kreditur selanjutnya akan tetap memegang benda fidusia, sebagai 

jaminan atas hak regres455 Penjamin terhadap Debitur Utama. Selanjutnya mantan 

Kreditur berkedudukan sebagai Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru 

mengembalikannya kepada Debitur Utama, setelah Debitur Utama melunasi 

hutangnya terhadap Borg.456

Mengacu pada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa fidusia atas 

piutang yang diberikan kepada Bank Niaga oleh KPRI-GR akan ikut beralih 

kepada Perum Jamkrindo dengan adanya subrogasi. Dengan janji bahw a Bank 

Niaga akan tetap memegang benda fidusia, sebagai jaminan atas hak regres Perum 

Jamkrindo terhadap KPRI-GR. Dalam hal ini, Bank Niaga berkedudukan sebagai 

Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru mengembalikannya kepada KPRI-GR, 

setelah KPRI-GR melunasi Uu\angnya terhadap Perum Jamkrindo. Dengan kata 

lauv, miVik a tas piutang tersebut otomatis akan kembali kepada KPRI-G R 

setelah dibayarnya hutang kepada Perum Jamkrindo.457

kepercayaan”, dengan pengertian bahwa kalau hutang Debitur dilunasi, hak atas b enda-benda  yang 
diserahkan, akan kembali kepada Debitur Utama/Pemberi Jaminan Fidusia. T e rhadap  benda-benda  
seperti itu -dengan penyerahan oleh borg- kedudukannya sekarang, bukannya K red itu r  punya hak 
terhadap Debitur Utama, tetapi justru mempunyai kewajiban untuk m enyerahkanya  kembali 
kepada Pemberi Jaminan Fidusia. Lihat Satrio (a), op.cit., hlm. 177.

Hak regres adalah hak menuntut kembali. Hak tersebut m erupakan  hak borg  sendiri 
(mandiri), bukan hak yang diberikan oleh Kreditur yang ia bayar. M engenai hal ini d ia tur  dalam 
Pasal 1839 KUHPerdata, dengan rumusan sebagai berikut:
Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si beru tang  u tam a, baik 
Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si beru tang  utama.
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya m aupun m engena i bunga  serta 
biaya-biaya.
Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kem bali ,  sekedar  ia telah 
memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang d itu jukan kepadanya, di 
dalam waktu yang patut.
Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, j ik a  ada 
alasan untuk itu. Lihat Ibid., hlm. 166.

456 Ibid., hlm. 179.
457 Fidusia sebagai jaminan hutang yang diberikan kepada Kreditur  akan  ikut beralih 

kepada Penanggung dengan adanya subrogasi, seperti halnya dengan gadai. D engan  ketentuan 
bahwa hak milik atas benda itu otomatis akan kembali kepada Debitur setelah d ibayarnya  hutang 
kepada Penanggung. Lihat Sofwan (a), op.cit., hlm. 102.
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4.3 Perbedaan, Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit 

dengan Asuransi Kredit sebagai Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit bagi 
Bank

4.3.1 Perbedaan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit

Penjaminan Kredit sering dipersamakan dengan Asuransi Kredit. Hal 

ini dapat dipahami karena memang fungsi Penjaminan Kredit yang pada 

dasarnya adalah mengambilalih sementara risiko kegagalan Kredit sangat mirip 

dengan fungsi asuransi yaitu sebagai penanggung risiko.458 Mengacu pada hal 

tersebut maka berikut ini akan diuraikan perbedaan antara Penjaminan Kredit 

dan Asuransi Kredit:

a. Para Pihak yang Terkait

Dalam Penjaminan Kredit ada tiga pihak yang terkait, yaitu:459

a) Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau 

lembaga yang memberikan jasa Penjaminan bagi Kredit atau 

Pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti 

rugi kepada Penerima Jaminan akibat kegagalan Debitur atau 

Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana 

diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan.

b) Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik Bank maupun bukan 

Bank, yang memberikan fasilitas Kredit atau Pembiayaan 

kepada Debitur atau Terjamin, baik Kredit uang maupun 

Kredit bukan uang atau‘Kredit barang.

c) Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima 

Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, 

Terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah 

perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah maupun Koperasi 

(UMKMK) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota 

Koperasi dan bukan anggota Koperasi.

458 N asroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., him. 24.
459 Ibid., him. 17-18.
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Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan ak tif  para pihak 

dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. M engingat 

Penjaminan Kredit dapat menimbulkan moral hazard  Terjamin 

dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja 

tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit.460 M oral hazard  

muncul karena Terjamin mengetahui bahwa Kredit yang menjadi 

kewajibannya telah dijamin pihak lain, sehingga dapat saja 

muncul niat untuk tidak memenuhi kewajibannya.461 Dalam hal 

ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan 

Penjamin dan Penerima Jaminan.462 Meskipun demikian, 

keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jam inan yang 

bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga 

mengatasnamakan Terjamin tersebut.463 

Dalam Asuransi Kredit ada dua pihak yang terkait, yaitu:464

a) Pihak Penanggung

Pihak yang menerima peralihan Risiko dari Tertanggung 

apabila terjadi evenemen. Dalam kaitannya dengan Asuransi 

Kredit yang diusahakan di Indonesia, pihak Penanggung 

misalnya adalah PT Askrindo.

460 Ibid., hlm. 18.
461 Ibid., hlm. 30.
462 Pada asasnya untuk lahirnya perjanjian Penanggungan, kehendak debitur  u tam a adalah 

tidak relevan. Mengenai hal ini dapat dilihat Pasal 1839 dan 1840 K U H Perdata  sebagai berikut: 
Pasal 1839 KUHPerdata:
Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang u tam a, baik 
Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang u ta m a .
Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun m engenai bunga  serta 
biaya-biaya.
Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali,  sekedar  ia telah 
memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang d itu jukan kepadanya , di 
dalam waktu yang patut.
Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, j ik a  ada 
alasan untuk itu.
Pasal 1840 KUHPerdata:
Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang 
terhadap si berutang.
Lihat Satrio (a), op.cit., hlm. 96.

463 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 18.
464 Tje’Aman, op.cit., hlm. 53.
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b) Pihak Tertanggung

Pihak yang mengasuransikan Kreditnya, dalam hal ini juga 

pihak yang memberikan Kredit kepada seseorang. Dalam 

kaitannya dengan Kredit bank, maka pihak Bank-lah yang 

menjadi Tertanggung, baik bank pemerintah maupun bank 

swasta. Namun, berdasarkan ketantuan Pasal 2 sub b 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang 

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 

Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian 

Kredit (PP No. 1/1971), maka tidak hanya Bank saja yang 

dapat menjadi pihak Tertanggung di dalam asuransi, 

melainkan juga suatu badan atau orang yang memberikan 

Kredit di luar Perbankan.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Perjanjian Asuransi Kredit 

Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT 

Askrindo, terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal 1 

angka (2) perjanjian tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan 

hukum perserikatan perdata atau perorangan yang mengadakan 

Perjanjian Kredit dengan Tertanggung. Dalam hal ini, pihak 

Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan apa- 

apa dengan Penanggung. Nasabah hanya mempunyai hubungan 

dengan pihak Tertanggung, yaitu Bank dalam kaitannya dengan 

Kredit yang diterimanya.465

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam 

Perjanjian Penjaminan Kredit, orang yang ditanggung (Terjamin) 

selalu terikat pada • perikatan untuk mana diberikan 

Penanggungan, sehingga merupakan perjanjian yang melibatkan 

tiga pihak (Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin). Di sisi 

lain, dalam Asuransi Kredit, Debitur Tertanggung sebagai pihak 

yang diberikan Kredit yang dipertanggungkan/diasuransikan tidak 

terikat pada perikatan yang mempertanggungkan/
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mengasuransikan Kredit yang diberikan oleh Bank padanya, 

yakni Perjanjian Asuransi Kredit. Oleh karena itu, dalam 

Perjanjian Asuransi Kredit, para pihak yang terlibat adalah 

Perusahaan Asuransi Kredit (Penanggung) dan Bank yang 

memberikan Kredit (Tertanggung),

b. Sifat Perjanjian.

Perjanjian Penjaminan Kredit merupakan perjanjian ciccessoir 

pada perjanjian pokoknya. Dikatakan demikian dikarenakan 

Perjanjian Penjaminan merupakan salah satu bentuk Perjanjian 

Penanggungan (borgtocht), dan seperti diketahui bahwa 

Perjanjian Penanggungan merupakan bagian dari jam in an  yang 

bersifat perorangan. Dalam hal ini berarti ada seorang  pihak 

ketiga, guna kepentingan si berpiutang, yang m eng ika tkan  diri 

untuk memenuhi perutangan si berhutang m anakala  o rang  ini 

sendiri tidak memenuhinya.466 Dengan kata lain, ada seorang 

Penanggung yang menanggung untuk memenuhi hutang D ebitur 

sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok .467 Oleh 

karena itu, kewajiban memenuhi prestasi dalam  Perjanjian 

Penjaminan Kredit bersifat subsidair, yaitu kew ajiban  untuk 

memenuhi prestasi dalam hal Debitur/Terjamin tidak dapat 

memenuhinya.468 Dengan demikian, ada kaitannya dengan  soal 

“menanggung/menjamin”, dan hal tersebut ju g a  m enon jo lkan  ciri 

penting yang lain, bahwa disana “ ada sesuatu  yang 

ditanggung/dijamin” yang mungkin akan terdapat ciri accessoir  

daripada Perjanjian Penjaminan.469

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada sesuatu yang u tam a yang- 

harus terlebih dahulu ada, yaitu suatu kesepakatan an tara  D ebitur 

dan Kreditur atau adanya Kredit itu sendiri sebagai underlying

Kitab Undang-undang Hukum Perda,a (BurgeHiJk W cboek), op.cU.. Ps. 1820.
467 Sofwan (a), op.cit., hlm. 105.

Rnnak A r u s  Priambodo sebagai kepala  Bagian Berdasarkan wawancara dengan Bapak b
Hukum Perum Jamkrindo pada tanggal 3 November 20
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transaction-nya.470 Singkat kata, ada perjanjian pokoknya, yang 

dalam konteks ini adalah Perjanjian Kredit yang dijamin oleh 

Penjaminan yaitu suatu Perjanjian Penjaminan Kredit. Dibuatnya 

Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi Perjanjian Kredit. 

Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang 

besifat acceessoir, Perjanjian Penjaminan Kredit akan 

memperoleh akibat hukum bahwa Perjanjian Penjaminan Kredit 

tergantung pada Perjanjian Kreditnya. Dalam hal ini, jika 

Perjanjian Kredit itu batal maka Perjanjian Penjaminan Kredit 

ikut batal dan jika Perjanjian Kredit itu hapus, Perjanjian 

Penjaminan Kredit ikut hapus.

Seperti diuraikan di atas, bahwa ditinjau dari sudut cara 

pemenuhannya, Perjanjian Penjaminan Kredit ini bersifat 

subsidair. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 

KUHPerdata471 yang menentukan bahwa “Penanggung 

mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan Debitur, manakala 

Debitur sendiri tidak memenuhinya”.472 Peranan borg baru 

muncul, setelah Debitur Utama tidak memenuhi kewajiban 

perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Pemenuhan 

oleh borg bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan 

Debitur Utama tidak terpenuhi.473 Mengacu pada hal tersebut 

maka akan membawa konsekuensi bahwa Penjamin tidak dapat 

mengikatkan diri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat 

yang lebih berat dari perutangan si berhutang. Jika Penjaminan 

diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari 

perutangan pokok, maka Penjaminan itu tidak sama sekali batal 

melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi perutangan pokok

470 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 13.
471 Pasal 1820 KUHPerdata:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si 
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang lain sendiri 
tidak m em enuhinya.

472 Sofw an (a), o p . c i t hlm. 84.
473 Satrio (a), op.cit., hlm. 53
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(Ps. 1822 KUHPerdata).474 Dalam hal ini, atas wanprestasinya 

KPRI-GR, Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan yang isi 

dan luasnya ditentukan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apa 

yang oleh KPRI-GR tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.475 

Oleh karena itu, pada Perum Jamkrindo ada haftung, sehingga ia 

bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya,476 untuk 

pemenuhan kewajiban perikatan pokok yang tidak dapat 

dilaksanakan oleh Debitur.

Lain halnya dengan Perjanjian Asuransi Kredit. Seperti diketahui 

bahwa Asuransi Kredit merupakan salah satu jenis Perjanjian 

Pertanggungan. Dalam hal ini, Perjanjian Pertanggungan adalah 

suatu perjanjian pokok, suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang 

“adanya” mempunyai dasar yang mandiri. Apabila dihubungkan 

dengan Kredit, maka Kredit dianggap sebagai sebuah tanggung 

jawab yang merupakan dasar dari adanya Perjanjian Asuransi 

Kredit.477 Jadi, sebenarnya antara Perjanjian Kredit dan Asuransi 

Kredit tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengakibatkan bahwa 

kewajiban Penanggung adalah untuk mengganti kerugian478 yang 

diderita Tertanggung atas timbulnya Risiko kredit (keadaan tidak 

membayar kembali atas Kredit yang diterimanya), kewajiban 

mana adalah bersifat berdiri sendiri, 479 bukan berupa kewajiban 

memenuhi perutanean/orestasi seperti dalam Perjanjian 

Penanggungan yang ditinjau dari sudut cara pemenuhannya 

bersifat subsidair.480

474 Sofwan (a), op.cit., hlm. 87.
475 Satrio (a), op.cit., hlm. 41.
416Ibid., hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia 

bertanggung jawab atas hutang debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang debitur. 
Dengan kata lain, Penjamin mempunyai haftung dengan schuld pada orang lain. Lihat Setiaw an, 
op.cit., hlm. 7.

477 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., hlm. 28
478 Perbandingan antara Penanggungan dan asuransi. Menurut v. Brakel, borg  m enjamin  

prestasi dengan semua embel-embelnya, sedangkan asuransi hanya menanggung kerugiannya saja. 
Selanjutnya menurut Hofman, oleh borg yang dijamin adalah pemenuhan kewajiban perikatan 
pokok, sedangkan asuransi hanva menianiikan ganti rugi saia. Lihat Satrio (a), op .cit ., hlm . 49.

479 Ibid., hlm. 83.
480 Pada perjanjian Penanggungan, kewajiban untuk memenuhi prestasi itu adalah bersifat 

subsidair, yaitu kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam hal debitur tidak dapat m em enuhinya.
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c. Tujuan Utama

Tujuan utama kegiatan Penjaminan Kredit adalah menjembatani 

kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan 

kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan Kredit.481 

Dengan tidak adanya agunan, Bank merasa tidak aman. Oleh 

karena itu, ketika masuk dalam prinsip collateral, Bank tidak 

berani mengucurkan Kredit ke UMKMK dengan alasan bahwa 

banyak Usaha Kecil dan Mikro yang tidak layak, tidak bankable 

karena permasalahan collateral yang tidak memadai.482 Oleh 

karena itu, dibutuhkan adanya suatu kegiatan berupa pemberian 

jaminan kepada pihak Kreditur atas Kredit atau pembiayaan yang 

disalurkan kepada Debitur, yang dikenal dengan Penjaminan 

Kredit. Penjaminan Kredit ini pada intinya merupakan suatu 

upaya meyakinkan pihak Bank atau lembaga keuangan penyalur 

Kredit dalam memberikan Kredit kepada para UMKMK yang 

memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki 

jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit 

merupakan “jembatan” bagi mereka yang usahanya feasible 

(layak usaha), tetapi belum layak memperoleh Kredit 

(bankable).4*3

Dari uraian di atas, ‘dapat dikatakan bahwa selain untuk 

membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya 

agunan dalam memperoleh pembiayaan dari Perbankan, upaya ini 

pun merupakan salah satu cara yang digunakan Bank dalam hal

Hal dem ikian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata yang menentukan bahwa 
“Penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan Debitur, manakala Debitur sendiri 
tidak m em enuhinya. Lihat Sofwan (a), op.cit., hlm. 83-84.

481 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 28. Tanpa pola Penjaminan dari 
perusahaan Penjaminan, PerBankan akan kesulitan menyalurkan Kredit bagi sektor UMKMK. 
Lihat Lihat “K UR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke PerBankan Sulit,” Kompas, (24 Juni 2009): 
17.

482 “Voucher untuk Usaha Kecil dan Mikro,” <http://dpp. perbarindo.org/ 
artikel_detail.php?no=15>, 30 November 2007.

483 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi., op.cit., hlm. 19.
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pengamanan Kredit. Dikatakan demikian karena pemberian 

Kredit mengandung Risiko, yaitu Risiko tidak kembalinya Kredit 

yang telah disalurkan. Untuk menjaga terhadap terjadinya 

kemungkinan yang demikian, maka Bank perlu memiliki sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai tumpuan terakhir atau sebagai source 

o f lasi resort. Hal itu dapat diperoleh dengan meminta kepada 

Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan atau collateral. Bila 

Nasabah Debitur tidak lagi mampu untuk melunasi Kredit dari 

sumber keuangannya, yang merupakan first way out bagi Bank, 

maka Bank berharap Kredit dapat dilunasi dari eksekusi 

agunan. Namun, dengan tidak dipenuhinya syarat agunan bagi 

sektor UMKMK, maka Penjaminan Kredit merupakan harapan 

bagi Bank ketika Kredit mengalami kemacetan. Peran sebagai 

Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sejumlah 

kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atau 

Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat Kredit telah jatuh 

tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara 

Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut.485 Dengan adanya Penjaminan 

Kredit, maka kepentingan kedua belah pihak (Perbankan dan 

Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sisi, 

memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan 

pembiayaan karena dinilai telah bankable, sedangkan di sisi lain 

membuat Bank . merasa aman atas pembiayaan yang 

disalurkannya.

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan 

Asuransi Kredit hanyalah melindungi kepentingan pihak 

Tertanggung atas kerugian yang mungkin akan dideritanya.486 

Dalam hal ini, kegiatan Asuransi Kredit merupakan sarana 

pengalihan Risiko kepada Lembaga Asuransi Kredit. Melalui cara

484 Sjahdeini (b), o p .c i thlm. 15.
485 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 14.
486 Ibid,, hlm. 28.
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ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima Risiko berupa 

kegagalan pengembalian Kredit Debitur. Dengan demikian, 

Kreditur (Bank) akan terlindungi dari Risiko terjadinya Kredit 
macet.

d. Bukti Penjaminan/Pertanggungan.

Bukti adanya Penjaminan Kredit adalah Sertifikat Penjaminan. 

Pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah sertifikat yang 

merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau 

lembaga yang menyediakan jasa penjaminan, yang dikenal 

dengan nama Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan 

memuat dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur 

Kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor 

penyedia perkreditan, termasuk profil Kredit yang dijamin.487 

Dalam asuransi, sebagai bukti adanya pertanggungan maka Pasal 

255 KUHD menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup 

dengan suatu akta yang disebut polis. Berdasarkan Pasal 257 ayat 

(1) KUHD488, Perjanjian Asuransi telah terjadi dengan adanya 

kata sepakat para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan 

demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensuil.489 Hal itu 

berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam 

perjanjian asuransi490, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.491 

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi 

Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan 

istilah - tersendiri yaitu Nota Penutupan

487 Ibid., hlm. 22.
488 Pasal 257  ayat (1) KUHD:

Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal 
balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.

489 Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensuil, yaitu 
sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak. Lihat 
W irjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, cet. XI, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 10.

490 Sastrawidjaja, loc.cit.
49,Pasal 258 ayat (1) KUHD:

Untuk m em buktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; 
namun dem ikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu 
perm ulaan pembuktian dengan tulisan
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Pertanggungan/Penjaminan (NPP). Di dalam praktik, NPP ini 

dibuat oleh Penanggung (misalnya PT Askrindo) yang bentuk dan 

isinya sudah dibakukan (.Standard policy) serta dicetak. Oleh 

karena itu, Calon Tertanggung harus mempelajari secara cermat 

hal-hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak 

diinginkan tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT 

Askrindo, tercantum antara lain:

a. Data mengenai Tertanggung,

b. Data mengenai Kredit,

c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari:

a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan 

addendumnya

b) Jumlah pertanggungan

c) Debitur yang ditanggung

d) Debitur yang tidak ditanggung

e) Perhitungan premi pertanggungan

f) Jumlah biaya pertanggungan yang harus d ibayar (premi 

pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto).

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT A skrindo sebagai 

Penanggung. Selain itu terdapat pernyataan yang m enyatakan 

bahwa “NPP ini sekaligus berlaku sebagai N ota  Tagihan, 

selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas 

harap dilimpahkan pada rekening kami di... sesuai dengan surat 

kami no....”
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Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD492 yang 

mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka 

NPP ini tidak memuat antara lain: bahaya-bahaya yang 

ditanggung oleh Penanggung, saat pada mana bahaya mulai 

berlaku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya itu, 

semua keadaan yang kiranya penting bagi Penanggung untuk 

diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para 

pihak. Tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dikarenakan telah 

mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pertanggungan. Oleh 

karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan bagian dari 

Perjanjian Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur 

ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam 

Perjanjian Pertanggungan dan telah disepakati oleh Tertanggung 

dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam 

NPP adalah ketentuan yang berlaku.

Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 angka 2 Perjanjian 

Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara 

Tertanggung (Bank) dan PT Askrindo mengenai syarat-syarat 

berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP yang 

diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti 

persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan 

pertanggungan. Selanjutnya disebutkan pula dalam. Pasal 3 angka 

5 bahwa dalam hal NPP memuat ketentuan khusus yang 

menyimpang dari ketentuan peijanjian ini dan telah disepakati

492 Pasal 256  KUHD:
Setiap p olis, kecuali yang mengenai suatu Pertanggungan Jiwa, harus menyatakan:
1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2 . N am a orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan 

seorang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung;
5. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Penanggung dan saat berakhirnya 

itu;
6. Premi pertanggungan tersebut, dan
7. Pada um um nya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si Penanggung untuk diketahuinya, 

dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
P olis itu harus ditandatangai oleh tiap-tiap Penanggung.
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oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang 

tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku,

e. Jasa Penjaminan/Pertanggungan

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan Kredit, 

maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau fee  

Penjaminan. Imbal jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang 

diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh 

Penjamin kepada Terjamin.493 Dalam hal ini dibayarkan oleh 

Debitur (Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Oleh 

karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit dinikmati baik oleh 

Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan agunan) dan Penerima 

Jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan Kredit), maka 

sesunggungnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua 

belah pihak, atau bahkan untuk menjaga moral hazard\ maka 

dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran besarnya fee  

Penjaminan adalah l,5%-2% per tahun yang dihitung dari pokok 

Kredit dan dibayarkan pada awal Kredit.494

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, jasa asuransi diterima dengan 

dibayarkannya sejumlah premi asuransi. Mengenai kewajiban 

pokok dari kedua belah pihak, antara Tertanggung dan 

Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang 

pengertian pertanggungan. Dari ketentuan pasal tersebut, 

dinyatakan bahwa premi merupakan haknya Penanggung, yang 

dengan menikmati premi tersebut, ia berkewajiban untuk 

membebaskan Tertanggung dari kerugian. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kewajiban untuk membayar premi 

dibebankan pada Tertanggung, sebagai imbangan dari haknya 

untuk menerima ganti rugi dari Penanggung.495 Dengan kata lain, 

premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dari Risiko yang

Pasal 1 huruf e sampel Perjanjian Penjaminan Kredit
Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 16.
Tje’ Aman, o p .c i thlm. 53-54.
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dialihkan kepada Penanggung.496 Sebagai akibat dari hal tersebut, 

maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung 

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premi.497 

Jika hal tersebut diterapkan dalam asuransi Kredit, maka pihak 

Bank sebagai Tertanggung, yang mempertanggungkan Kredit 

yang direalisimya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi 

kepada Penanggung. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada 

Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut 

secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan 

Penanggung. Akan tetapi, secara materiil biaya premi tersebut 

telah diperhitungkan oleh Bank di dalam Kredit yang diberikan 

pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali terhadap kredit-kredit 

tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh Bank sendiri.498

f. Prinsip Penjaminan/Pertanggungan 
Prinsip Penjaminan Kredit meliputi:

a) Kelayakan Usaha

Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak yaitu 

Penjamin dan Penerima Jaminan berpendapat bahwa usaha 

atau proyek yang diajukan Penjaminannya adalah layak untuk 

dijamin. Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai 

kinerja dan prospek usaha Terjamin, tetapi juga terhadap 

karakter atau personality Terjamin itu sendiri. Penilaian 

kelayakan usaha inrdigunakan untuk mendapatkan keyakinan 

bahwa usaha dan pribadi Terjamin memang patut untuk 

mendapatkan jasa Penjaminan.499 Sesungguhnya dalam hal 

ini, Calon Terjamin memberikan informasi atau data dalam 

proses pengajuan/permohonan. Dalam hal salah satu pihak 

menilai bahwa usaha calon penerima Kredit adalah tidak 

layak, maka Penjaminan Kredit tidak akan pernah ada.

496 Sastrawidjaja., op.cit., him. 32.
497 T je’Aman, loc.cit.
498 ibid., him. 54.
499 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., him. 19.
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Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak m emiliki 

keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjam in, 

maka Penjamin dapat melakukan penolakan terhadap 

permohonan penjaminan tersebut.500

b) Pelengkap Perkreditan

Dengan memperhatikan bahwa keberadaan K redit pada 

dasarnya menyangkut adanya dua pihak yang berkepen tingan  

yaitu Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu 

sistem perKreditan selanjutnya adalah sebuah pelengkap. 

Dalam hal ini sifat Perjanjian Pen jam inan  Kredit 

dikonstruksikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir). Dalam 

hal ini, Penjaminan Kredit senantiasa m erupakan  perjanjian 

yang dikaitkan dengan perjanjian pokok  y an g  berupa 

perjanjian Kred\\/akad pembiayaan. M esk ipun  dem ikian, 

pfinsip sebagai pelengkap ini sangat m elekat pada  layak 

tidaknya Kredit atau Pembiayaan d ikucurkan  kepada  yang 

membutuhkan. Bagi Kreditur dan Debitur, P en jam inan  Kredit 

merupakan sarana untuk pemenuhan persyara tan  teknis 

perkreditan atau teknis Perbankan.501

c) Pengganti Agunan

Berdasarkan falsafah perkreditan, P en jam inan  Kredit 

memberikan manfaat bagi Debitur m aupun K reditur, te ru tam a 

apabila agunan yang disediakan Calon  T e r jam in  (pada 

umumnya sektor UMKMK) belum m encukup i m enuru t 

Kreditur atau Penerima Jaminan.502 D engan  ka ta  lain, 

Penjaminan Kredit merupakan suatu upaya m ey ak in k an  pihak 

Bank atau Lembaga Keuangan Penyalur K red it  dalam  

memberikan Kredit kepada para U M K M K  yang  m em ilik i 

usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak m em ilik i ja m in a n

500 Ibid., him. 19.
501 Ibid, him. 20.
502 Ibid.
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yang memadai. Mengacu pada hal tersebut, maka Penjaminan 

Kredit merupakan pengganti persyaratan jaminan (collateral).

d) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet

Prinsip Penjaminan Kredit selanjutnya adalah 

pengambilalihan sementara Risiko kredit macet. Dalam hal ini 

apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak 

dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 

diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan menyelesaikan sisa 

Kredit yang dijamin. Pengambilalihan sementara Risiko kredit 

macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah 

kewajiban sisa Kredit atau kerugian Kreditur sehingga 

Penerima Jaminan terhindar dari munculnya Kredit atau 

pembiayaan yang mempunyai bad performance atau Non 

Performing Loan (NPL).503

e) Piutang Subrogasi

Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara 

Risiko kredit macet melalui pembayaran klaim, maka 

penyelesaian sisa Kredit yang belum lunas pada saat jatuh 

tempo oleh pihak Penjamin tidak secara otomatis 

menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur 

untuk melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa Kredit yang 

macet harus tetap dilakukan oleh pihak Terjamin, baik dengan 

cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan menjual atau 

mencairkan agunan tambahan lainnya. Pelunasan sisa Kredit 

oleh Terjamin ini bagi Penjamin disebut sebagai piutang 

subrogasi.504 Piutang subrogasi tersebut akan ditagih kembali 

baik secara bersama antara Kreditur dengan Penjamin maupun 

sendiri-sendiri.505

503 Ibid.
504 Subrogasi pada Penjaminan Kredit berbeda dengan subrogasi pada asuransi Kredit 

Dalam  Penjam inan Kredit, subrogasi berada pada Pihak Penjamin yang merupakan pihak ketiga 
dalam  perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Kredit.
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f) Keterlibatan Tiga Pihak

Penjaminan Kredit adalah suatu perikatan penunjang 

perKreditan yang melibatkan tiga pihak yaitu Penjamin, 

Penerima Jaminan dan Terjamin. Dalam praktik Penjaminan 

Kredit dengan mekanisme penjaminan tidak langsung dengan 

skema conditional automatic cover, keterlibatan aktif para 

pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. 

Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan moral 

hazard Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka 

pihak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan 

Kredit. Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan 

melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Dalam 

hal demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima 

Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan 

Kredit yang mengatasnamakan Terjamin tersebut.S06

g) Kerja Sama Pengendalian Kredit

Terkait dengan salah satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai 

pengganti agunan, maka pengelolaan atas Risiko kredit 

berjalan atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang 

sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik perkreditan, 

kegiatan pengawasan Kredit dilakukan oleh Kreditur. Melalui 

perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak ketiga 

yang juga bertanggungjawab terhadap kelancaran 

pengembalian Kredit, maka untuk mengurangi Risiko 

terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin juga melaksanakan 

fungsi pengendalian atau pengawasan Kredit, sebagaimana 

yang biasa dilakukan oleh Kreditur (Penerima Jaminan). 

Dalam hal ini, Penjamin bertindak sebagai mitra kerja pihak 

Penerima Jaminan, khususnya dalam menentukan tindakan 

preventif yang diperlukan dalam upaya-upaya penyelamatan

506 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai K epala Bagian 
Hukum pada tanggal 3 November 2008.
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Kredit.507 Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan 

dengan memperjanjikan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit 

bahwa Penerima Jaminan diwajibkan menyampaikan laporan 

posisi sisa Kredit (outstanding) masing-masing Terjamin pada 

saat diminta oleh Penjamin.508 

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum 

asuransi. Hal ini dikarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian 

dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian.509 

Prinsip umum asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit 

adalah:

a) Insurable Interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) 

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang 

menutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan harus 

mempunyai kepentingan terhadap objek yang 

diasuransikannya. Mengacu kepada hal tersebut, yang 

dimaksud dengan kepentingan (insurable interest) adalah:

The legal right to insure arising out o fa  financial relationship 
recognized at law, between the insured and the subject matter 
o f  insurance.510

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-elemen 

dari insurable interest adalah:

(a) A subject matter o f insurance;

507 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., hlm. 21-22.
508 Pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.
509 Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa 

Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian 
kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. 
Beberapa cirri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang 
(m ateriel belang ), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku 
ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Lihat Sastrawidjaja, op.cit., hlm. 83. Dikaitkan 
dengan asuransi Kredit, Edy Putra Tje’Aman menyatakan bahwa Kredit adalah hal yang berkenaan 
dengan uang. Lihat Tje Aman, op.cit., hlm. 51. Persyaratan “dapat dinilai dengan uang” ini, oleh 
Em m y Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan yang tidak berlaku bagi 
pertanggungan jiw a . Dalam hal ini, beliau memasukkan asuransi Kredit dalam kelompok asuransi 
kerugian. Lihat Em m y Pangaribuan Simanjuntak (b), o p .c i thlm. 36.

5,0 “M aking the Contract”, (The Chartered Insurance Insitute: P03 Oktober 1999), hlm. 
6/8 dalam Hukum Asuransi dalam Hukum Asuransi. Kornelius Simanjuntak. (Jakarta: Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 32.

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



(b) The policyholder must have an economic or financial 

interest in the subject matter o f  insurance;

(c) The interest must be a current interest, not merely an 

Expectancy

(d) The interest must be a legal interest.311

Mengenai insurable interest mendapatkan pengaturan dalam 

Pasal 250 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian 
asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang 
untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat
diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan 
terhadap barang yang diasuransikan, maka Penanggung tidak 
diwajibkan memberikan ganti kerugian.512

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung 

dikatakan mempunyai insurable interest apabila ketika Risiko 

yang dipertanggungkan muncul, ia menderita kerugian. 

Dengan kata lain, the policyholder must be in a  position  

where they will suffer loss i f  the event which they have insured 

against occurs.513

Apabila dikaitkan dengan asuransi Kredit, maka Kreditur 

mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debitur-nya 

untuk membayar utangnya.514 Dalam hal ini, Kreditur akan 

menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkannya kepada 

Debitur itu tidak dapat dikembalikan (macet).

Diharuskan ada kepentingan dalam Perjanjian Asuransi 

dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi 

permainan atau perjudian. Hal itu disebabkan, apabila tidak 

terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak 

mempunyai kepentingan terhadap suatu objek asuransi, akan 

dapat menutup asuransi terhadap objek tersebut. Akibatnya,

Ibid.
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 250.
“Making the Contract”, lo c .c i thim. 6/7.
Sastrawidjaja, op.cit., him. 66.
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tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti 

kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek yang 

dimaksud.515

b) Utmost Good Faith (itikad baik)

Prinsip utmost good faith terdapat dalam Pasal 251 KUHD 

yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap 
tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si 
Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang 
demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah 
mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak 
akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang 
sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.516

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung harus 

menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur- 

jujurnya, dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan objek 

yang diasuransikan.517 Hal ini dikarenakan, tanpa kejujuran 

dari Tertanggung akan menyebabkan misrepresentasi, 

sehingga Penanggung dapat keliru dalam mengambil 

keputusan berkaitan dengan pertanggungan, apakah 

pertanggungan akan ditutup atau tidak, besarnya premi yang 

dibebankan, dan syarat-syarat pertanggungan.

Namun, sebenarnya ketentuan dalam Pasal 251 KUHD 

mempunyai kelemahan karena hanya membebankan itikad 

baik pada Tertanggung. Secara ideal, seharusnya prinsip itikad 

baik ini diberlakukan juga kepada Penanggung. Dalam haI ini, 

misalnya Penanggung memberikan penjelasan kepada 

Tertanggung mengenai risiko apa yang di-cover. Oleh karena

515 Ibid., h lm . 68-69.
5,6 K itab  U ndang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 251.
517 Sastraw id ja ja , o p . c i t hlm. 69.
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519

520

itu, principle o f utmost good faith menentukan dua kewajiban 

pada para pihak dalam kontrak, yaitu:

c. A duty not to misrepresent any matter relating to the 

insurance, i.e. a duty to tell the truth.

d. A duty to disclose all material facts relating to the 

contract, i.e. a duty not to conceal anything which is 

relevant.518

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pada pihak 

Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan

mengenai Risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya. 

Selain itu, Tertanggung tentu juga harus memberikan data- 

data yang benar berkaitan dengan Risiko kredit yang 

ditanggung oleh Penanggung.

c) Indemnity (ganti kerugian)

Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu 

pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”519 

Asas tersebut menentukan bahwa jumlah ganti rugi yang 

diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah perseimbangan 

antara jumlah pertanggungan dengan nilai benda 

pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung 

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang 

terhadapnya diadakan pertanggungan.520 

Dalam pertanggungan pada umumnya, jum lah pertanggungan 

akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhir. Lain 

halnya di dalam pertanggungan/asuransi Kredit; jum lah 

pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga 

berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi, karena Kredit

“Utmost Good Faith”, loc.cil.
Sastrawidjaja, op.cit., him. 70.
Tje’Aman, op.cit. him. 54.
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522

yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat-saat 

yang telah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. 

Dengan demikian, pada saat-saat kemudian setelah 

pertanggungan itu diadakan, jumlah Kredit yang ditanggung 

oleh Penanggung akan menjadi semakin kecil, dan semakin 

kecil Risiko yang ditanggung berarti pula semakin kecil 

jum lah penggantian kerugian. Memperhatikan uraian di atas, 

maka jumlah ganti rugi di dalam pertanggungan/asuransi 

Kredit merupakan jumlah hasil dari perseimbangan antara sisa 

Kredit pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang 

dipertanggungkan dan kerugian yang diderita.521 

Dalam praktiknya, besarnya Kredit yang dipertanggungkan 

oleh Bank, tidaklah seluruh Kredit yang dapat diterima

Nasabah, tetapi hanya sebagian dari maksimum Kreditnya. 

Dengan hanya sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti 

pertanggungan/asuransi Kredit yang terjadi dalam praktik
522Perbankan adalah pertanggungan di bawah nilai.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jum lah ganti rugi di dalam Pertanggungan Kredit merupakan 

jum lah hasil dari perseimbangan antara sisa Kredit pada saat 

tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang

dipertanggungkan dan kerugian yang diderita. Oleh karena 

hanya sebagian saja dari maksimum Kredit yang

dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, Bank 

masih memikul sebagian dari kerugian yang dideritanya, yang 

tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. 

Dengan demikian, sepanjang penggantian kerugian yang

diterima oleh Bank hanya “sebagian” saja dari kerugian yang 

dideritanya, maka Bank masih punya hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian 

yang dideritanya telah tertutupi. Selain itu sebagian lainnya
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yang masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya
523Penanggung. 

d) Subrogation (subrogasi)

Berhaknya Penanggung untuk menuntut ganti rugi pada 

nasabah bank adalah berdasarkan subrogasi. Subrogasi dapat 

didefinisikan sebagai berikut:

the right o f one person, having indemnified another under a 
legal obligation to do so, to stand in the place or that other 
and avail himself o f all the rights and remedies o f  that other, 
whether already enforced or not.524

Berkaitan dengan hal di atas, maka subrogasi menunjuk pada 

hak dari Penanggung yang telah memberikan ganti kerugian 

kepada Tertanggung (dengan melakukan pembayaran klaim) 

sesuai dengan kerugian yang diderita. Dalam hal ini untuk 

mengembalikan semua atau sebagian dari pembayaran klaim 

dengan mengambil alih suatu hak alternatif untuk mengganti 

kerugian yang dimiliki oleh Tertanggung.525 M engacu pada 

hal tersebut, adanya subrogasi dikarenakan peristiwa kerugian 

yang terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Oleh karena 

disebabkan pihak ketiga, maka seseorang yang menderita 

kerugian dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak 

ketiga atas kerugian yang disebabkan perbuatannya.526 

Selanjutnya, seseorang yang menderita kerugian tersebut 

(Tertanggung) telah mengasuransikan kemungkinan 

timbulnya risiko yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam

523 Ibid., him. 55.
524 “Subrogation and Contribution, (The Chartered Insurance Insitute: P03 O ktober 

1999), him. 12/2 dalam Hukum Asuransi. Kornelius Simanjuntak. (Jakarta: P rogram  Pascasarjana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), him. 110.

525 In the context o f insurance, subrogation refers to the right o f  an insurer who has 
indemnified an insured in respect o f a particular loss (i.e. paid claim) to recover all or part o f  the 
claim payment by taking over any alternative right to indemnity which the insured possesses. Lihat 
Ibid.

526 Hal ini mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, m ew ajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
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528

hal ini, berarti Tertanggung mempunyai hak untuk meminta 

pertanggungjawaban pada pihak ketiga penyebab kerugian 

dan Penanggung. Namun, apabila Tertanggung memperoleh 

ganti kerugian dari dua pihak di atas, maka Tertanggung akan 

menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang 

dideritanya. Mengacu pada hal tersebut maka subrogasi 

adalah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung 

yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan 

hak-hak Tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan 
terjadinya kerugian.527

Dalam KUHD, pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, yang 
menentukan bahwa:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang 
dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si 
Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian 
itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap 
perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari 
Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Berkaitan dengan itu, maka adanya subrogasi adalah untuk 

mendukung/memperkuat prinsip indemnity. Dalam hal ini, 

seseorang yang menderita kerugian (Tertanggung) tidak 

berhak untuk mencari keuntungan dari kerugian yang 

dideritanya dan mendapatkan melebihi dari besarnya kerugian 

yang ia derita. Dengan kata lain, tidak diperkenankan bagi 

seseorang untuk melakukan penambahan kekayaan yang tidak 

dibenarkan.

Dihubungkan dengan Asuransi Kredit, maka dalam hal Risiko 

kredit terjadi, pihak Debitur tidak dapat membayar kembali 

Kredit yang diterimanya, Bank/Kreditur sebagai Tertanggung 

dapat meminta ganti kerugian kepada Penanggung. Dengan 

dibayarnya klaim oleh Penanggung kepada Tertanggung,

Sastrawidjaja, o p . c i l hlm. 74-75.
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, opcit., Ps. 284.
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tidak melepaskan tanggung jawab Debitur untuk melakukan 

pengembalian Kredit. Dalam hal ini, Penanggung yang telah 

membayar klaim akan menggantikan posisi Kreditur untuk 

meminta pertanggungjawaban Debitur dalam mengembalikan 

Kredit.529 Oleh karena dalam Asuransi Kredit hanya sebagian 

dari maksimum Kredit yang dipertanggungkan, maka 

subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas.

Mengenai hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak 

menyatakan bahwa:

“... tidaklah ada jalan lain yang lebih adil lagi untuk 
menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau 
penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar 
oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk 
sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak 
selebihnya dari Tertanggung terhadap orang-orang yang 
bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendiri...” 0

Dalam praktik, penuntutan hak Penanggung yang ada pada 

Debitur Bank/Debitur Tertanggung berdasarkan subrogasi,

dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini, Tertanggung0
mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian Kredit 

dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan/jaminan 

Kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat 

diuangkan atau setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung 

dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Kredit 

(irecovery). Setelah Nasabah Debitur memenuhi segala 

kewajibannya pada Bank, barulah dibagi untuk Tertanggung 

dan Penanggung secara proporsional menurut perbandingan 

antara kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat

529 •Tje’Aman, o p .c i thim. 57.
30 Simanjuntak (a), op.cit., him. 76.
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timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim dan 

penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.531 

Seperti diuraikan sebelumnya, baik dalam Asuransi Kredit 

maupun Penjaminan Kredit dikenal adanya subrogasi. Namun, 

terdapat perbedaan antara diantara keduanya. Dalam 

Penjaminan Kredit, “seorang pihak ketiga” dalam Pasal 1400 

KUHPerdata532 berarti orang yang menggantikan pihak yang

531 Berdasarkan Pasal 17 tentang Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Dalam 
Perjanjian Asuransi Kredit antara PT Askrindo (Penanggung) dan Bank (Tertanggung), disebutkan 
bahwa:
(1 ) Dalam  hal Penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas Kredit yang 

dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini, 
Penanggung menggantikan Tertanggung dan oleh karenannya Tertanggung bertanggung 
jaw ab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap Debitur 
Tertanggung.

(2 ) D engan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini 
maka dalam pelaksanaannya Tertanggung wajib mengusahakan segala sesuatu untuk 
penyelesaian Kredit dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan/jaminan Kredit 
dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran/pembayaran dari 
Debitur Tertanggung dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Kredit (recovery).

(3 ) Hasil penyelesaian Kredit (recovery) sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan dibagi 
untuk Tertanggung dan Penanggung secara proposional menurut perbandingan antara 
kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat timbulnya hak Tertanggung untuk 
m engajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.

(4 ) Setoran yang merupakan hasil penyelesaian Kredit (recovery) dari Debitur Tertanggung 
kepada Tertanggung sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, wajib dilimpahkan dan 
telah masuk ke rekening Penanggung dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
diterim anya.

(5 ) A pabila dalam waktu 60 (enam puluh) hati setoran sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal 
ini belum  dilimpahkan kepada Penanggung, maka Tertanggung dikenakan biaya administrasi 
yang besarnya dihitung berdasarkan rumus:
Hari bunga keterlambatan dibagi 30 (tiga puluh) hari dikalikian persentase bunga per bulan 
untuk Kredit atas nama Debitur Tertanggung yang bersangkutan dikalikan jumlah recovery 
yang seharusnya dilimpahkan kepada Penanggung.

(6 ) Untuk setiap pelimpahan recovery sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Penanggung 
m em berikan colleciing fee  kepada Tertanggung sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 
pelim pahan tersebut.

(7 ) Pelaksanaan pembayaran colleciing fee  didasarkan atas adanya surat permintaan dari 
Tertanggung kepada penanggng yang diajukan setiap triwulan dengan menggunakan formulir 
sesuai dengan lampiran VI Perjanjian ini.

(8 ) Penghapusbukuan terhadap hutang Debitur Tertanggung oleh Tertanggung tidak memerlukan 
persetujuan Penanggung.

(9 ) B ilam ana Penanggung sedang memproses penyelesaian klaim, terdapat hasil pencairan 
agunan/jam inan Kredit dan/atau harta milik lainnya atau terdapat tagihan yang dapat 
diuangkan atau tedapat setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung setelah timbulnya hak 
m engajukan klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian 
Kredit (recovery)

532 Pasal 1400 KUHPerdata:
Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar
kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang, (kursif
oleh  peneliti)
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berpiutang (Kreditur) dalam suatu Perjanjian Penjaminan 

Kredit. Di sisi lain, dalam subrogasi asuransi “orang-orang 

ketiga” sebagaimana disebut dalam Pasal 284 K U H D 533 

adalah pihak yang mempunyai tanggung jaw ab  harus 

membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang 

mempunyai hak.534 Dengan kata lain, dalam  Perjanjian 

Penjaminan Kredit, hak subrogasi ada pada Penjam in/Pem beri 

Jaminan sebagai pihak ketiga, sedangkan dalam Asuransi 

Kredit, hak subrogasi ada pada Penanggung sebagai pihak 

kedua dalam Perjanjian Asuransi Kredit.535

4.3.2 Keunggulan dan Kelemahan antara Penjam inan K red it dengan 

Asuransi Kredit

Keunggulan dalam Penjaminan Kredit terkait dengan prinsip kerja 

sama pengendalian. Dalam Penjaminan Kredit, untuk m engurangi Risiko 

terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin ikut m elaksanakan  fungsi 

pengendalian atau pengawasan Kredit, sebagaimana yang biasa  d ilakukan oleh 

Kreditur (Penerima Jaminan). Kegiatan pengawasan Kredit pada dasarnya 

ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Kredit sesuai dengan  rencana 

dan ketentuan yang disepakati bersama dan untuk m em in im alkan  Risiko 

kegagalan Kredit. Kegiatan pengawasan Kredit yang dilakukan oleh Penjamin 

pada dasarnya menggunakan sumber data atau informasi dari B ank  itu sendiri 

selain dari data dan/atau informasi langsung dari Terjam in dan dari sumber 

lainnya.536 Pada, praktiknya, upaya pengawasan d ilakukan dengan 

memperjanjikan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit bahwa Penerim a Jaminan 

diwajibkan menyampaikan laporan posisi sisa Kredit (outstcinding) masing-

533 Pasal 284 KUHD:
Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang d ipertan g g u n g k an  m endapat 

semua hak-hak yang ada pada si Tertanggung terhadap orang-orang ketiga m engenai kerug ian  itu; 
dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang m ungkin  dap a t m eru g ik an  hak 
dari Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. (kursif oleh peneliti).

Richard Haulussy, “Hak Subrogasi dan Pelaksanaannya dalam  A suransi K apal Laut 
(Suatu Tinjauan Kasus Gugatan Perdata antara PT Asuransi A egis Indonesia  M elaw an  Irw an 
Harunsyah),” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2006), hlm . 125.

535 Muhammad, op.cit., hlm. 133.
Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, o p .c i thlm. 74.
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masing Terjamin pada saat diminta oleh Penjamin.537 Adanya kerja sama 

pengendalian Kredit tersebut merupakan keunggulan dari Penjaminan Kredit 

yang tidak terdapat dalam Asuransi Kredit.

Mengacu pada prinsip kelayakan usaha yang dianut dalam Penjaminan 

Kredit, maka Penjaminan Kredit hanya akan memberikan Penjaminan kepada 

Calon Terjamin dengan penelitian yang sangat mendalam dari berbagai kondisi 

dan keadaan usaha serta untuk mengenal reputasi yang bersangkutan. Dalam 

Penjaminan Kredit, pihak Penjamin melakukan penilaian atas kelayakan usaha 

Calon Terjamin dan penilaian terhadap keadaan dan kemampuan keuangan 

pengusaha Calon Terjamin, termasuk karakter dan riwayat kredit (bila 

memungkinkan).538 Tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui apakah Kredit 

yang akan diterima layak dijamin atau tidak. Melalui hasil analisis kelayakan 

Penjaminan, selanjutnya dapat diketahui apakah Calon Terjamin layak 

(feasible), menguntungkan (profitable) serta Kredit dapat dilunasi tepat 

waktu.539 Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Perbankan atau 

Lembaga Pemberi Kredit lainnya kriteria penilaian kelayakan usaha Calon 

Terjamin oleh Lembaga Penjaminan atau Calon Pemberi Jaminan Kredit juga 

menggunakan kriteria 5C, yaitu character540, capacity541, Capital542, condition 

o f  economy543 dan collateral544. Selain itu, penilaian kelayakan Penjaminan

537 Pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.
538 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cit., hlm. 43.
539 Ibid.
540 Character (karakter) adalah keadaan watak atau sifat dari Nasabah, baik dalam 

kehidupan sehari-hari atau pribadi Nasabah maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari 
penilaian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad baik ataukemauan 
N asabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness topay). Lihat Ibid, hlm. 44.

541 Capacity  (kemampuan) merupakan penilaian yang mempertimbangkan faktor-faktor 
sum ber daya yang dimiliki Calon Terjamin atas usaha yang dikelolanya. Kegunaan penilaian ini 
adalah untuk melihat kemampuan membayar kewajiban Kredit (ability to pay). Lihat Ibid., hlm. 
46 .

542 Capital (modal) adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh Calon 
Terjam in. Penilaian terhadap modal Calon Terjamin lebih menekankan pada struktur modal yang 
dim ilik i oleh pengusaha tersebut. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan melihat laporan 
keuangan yang mencerminkan struktur modal yang sehat dari usaha tersebut. Lihat Ibid., hlm. 47.

543 Condition o f  Economy (kondisi ekonomi) merupakan penilaian terhadap kondisi 
ekonom i di lingkungan tempat usaha dan kondisi ekonomi secara makro. Kondisi ekonomi yang 
dipertim bangkan dalam kelayakan sebuah usaha meliputi kondisi ekonomi yang mendukung 
m aupun kondisi lainnya yang bersifat negatif. Lihat Ibid., hlm. 48.

544 M engingat salah satu prinsip Penjaminan Kredit adalah sebagai substitusi atau 
pengganti agunan Kredit {collateral substitution), maka penilaian terhadap keberadaan jaminan 
atau agunan Kredit dari seorang Calon Terjamin bukan menjadi hal yang utama dalam penentuan 
kelayakan Penjaminan. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya penilaian tentang collateral ini
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juga dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek usaha Calon Terjamin yang 

meliputi aspek legalitas545, aspek produksi546, aspek manajemen547, aspek 

pemasaran548 dan aspek keuangan.549
Penelitian yang mendalam terhadap berbagai keadaan usaha serta 

reputasi Calon Terjamin dalam Penjaminan Kredit menjadi faktor 

kelemahan. Hal ini dikarenakan berbagai kondisi dari U M KM K yang 

pengelolaannya masih banyak dilakukan secara tradisional atau belum 

mempunyai pengelolaan manajemen yang rapi dan modern.

Hal yang berbeda terdapat dalam Asuransi Kredit, pihak 

underwriter*50 atau Perusahaan Asuransi tidak melakukan penelitian yang 

mendalam terhadap Debitur Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan 

reputasinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi 

Kredit. Pertimbangannya, dikarenakan pada saat proses pemberian Kredit, 

pihak Kreditur juga sudah melakukan penelitian, sehingga pihak Penanggung 

asuransi sudah lebih merasa nyaman. Selain itu dikarenakan asuransi 

mengenal prinsip insurable interest, yaitu apakah seseorang yang menutup 

perjanjian asuransi mempunyai kepentingan terhadap objek yang

lebih menitikberatkan pada tingkat kepercayaan Penjamin kepada Calon Terjam in dalam  
menjalankan usahanya, khususnya dalam hal kepastian sumber pengem balian Kredit di luar 
rencana pendapatan penjualan usaha tersebut. Lihat Ibid., hlm, 50.

Dalam menilai aspek legalitas usaha, maka Penjamin akan m em astikan keabsahan 
usaha yang dijalankan Calon Terjamin termasuk badan hukum usaha tersebut. Untuk Calon 
Terjamin perorangan, penilaian dilakukan untuk melihat cakap atau tidaknya yang bersangkutan 
berhubungan. dengan Bank dan lembaga Penjamin, karena Kredit dan Penjam inan Kredit 
menyangkut hukum perikatan/perjanjian. Lihat Ibid., hlm. 51.

546 Untuk mendapatkan keyakinan akan kelayakan Penjaminan, Penjamin berhak menilai 
aspek teknis dan produksi yang dimiliki oleh Calon Terjamin. Beberapa hal yang perlu ditinjau 
dalam aspek ini misalnya gedung/tempat lokasi usaha, peralatan dan m esin yang dim ilik i dan 
proses produksi, teknologi yang digunakan, bahan baku, bahan pembantu, keadaan tenaga kerja 
dan lain-lain. Lihat Ibid., hlm. 52.

547 Aspek manajemen menekankan penilaian kelayakan Penjaminan Kredit pada apakah 
usaha tersebut telah dikelola dengan baik sesuai dengan norma organisasi dan bisnis. Lihat Ibid., 
hlm. 53.

Penilaian terhadap aspek pemasaran pada dasarnya adalah m enilai kelayakan 
pemberian Penjaminan karena faktor kemampuan Calon Terjamin dalam memasarkan produk 
usaha yang dihasilkan. Lihat Ibid., hlm. 55.

59 Penilaian kondisi keuangan Calon Terjamin sesungguhnya merupakan penilaian  
Capital atau permodalan dalam kriteria 5C. dua hal penting dalam aspek keuangan ini adalah 
kondisi keuagan Calon Terjamin di masa lalu dan proyeksi kondisi keuangan di m asa yang akan 
dating setelah Kredit diberikan. Lihat Ibid, hlm. 56.

sso Underwriter is an insurer-company etnployee who is responsible fo r  determ ining  
whether to issue apolicy and the amouni to charge fo r  the coverage provided. Lihat Garner, ed., 
op.cit., hlm. 1562.
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diasuransikannya. Jadi, Bank sebagai Tertanggung mempunyai kepentingan 

atas ketidakmampuan Debitur-nya untuk membayar utangnya.551 Hal ini 

berarti Bank akan menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkannya 

kepada Debitur tidak dapat dikembalikan (macet).

Berkaitan dengan masalah pembayaran klaim, dapat dikatakan bahwa 

dalam Asuransi Kredit prosesnya lebih sukar dibandingkan dalam Penjaminan 

Kredit. Dalam Asuransi Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah diketahui 

sebab-sebabnya (bahaya yang menyebabkan). Bahkan, untuk mengetahui 

sebab-sebab yang menyebabkan Risiko tersebut timbul, Penanggung akan 

melakukan penelitian lapangan yang mendalam.552 Dalam Perjanjian Asuransi 

Kredit diatur secara terperinci sebab-sebab terjadinya Risiko kerugian yang 

ditanggung553 dan tidak ditanggung oleh Penanggung.554 Jadi, apabila Risiko

5SI Sastrawidjaja, op.cit., hlm. 66.
S2 Berdasarkan hasil wawancara dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggal 30 

O ktober 2008 .
553 Pasal 5 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk KUK antara Tertanggung dengan PT 

A skrindo.
R isik o  Kerugian yang Ditanggung
Penanggung hanya dapat diwajibkan memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung, 
bilam ana kewajiban yang diderita oleh Tertanggung disebabkan oleh salah satu dari hal-hal 
berikut:
(1 )  Debitur Tertanggung tidak melunasi Kreditnya kepada Tertanggung pada saat Kredit yang 

bersangkutan jatuh tempo.
(2 ) D ebitur Tertanggung dinyatakan dalam keadaan insolvent dan untuk itu harus memenuhi 

salah satu dari hal-hal berikut:
(i) Debitur Tertanggung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang;

(¡i) Debitur Tertanggung dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang 
berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidatur; ‘ '

(iii) Debitur Tertanggung sepanjang bukan Badan Hukum ditempatkan di bawah 
pengampuan.

(3 ) Debitur Tertanggung meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu melunasi Kreditnya 
kepada Tertanggung;

(4 ) Debitur Tertanggung melarikan diri/menghilang/tidak lagi diketahui almatnya;
(5 ) Khusus untuk Kredit yang bersifat investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun 

adalah termasuk terjadinya penarikan kembali fasilitas Kredit sebelum jangka waktu Kredit 
berakhir, dengan syarat bahwa penarikan kembali fasilitas Kredit tersebut memenuhi salah 
satu ketentuan berikut:
(i) Dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar

apabila fasilitas Kredit tersebut tetap dilanjutkan;
(ii)  Disebabkan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh Debitur 

Tertanggung atas pelaksanaan penggunaan Kredit dari ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Debitur Tertanggung.

(6 ) A kibat bencana alam antara lain banjir, gunung meletus dan gempa bumi yang menimpa 
Debitur Tertanggung dan/atau usaha Debitur Tertanggung yang secara langsung ataupun 
tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur Tertanggung tidak dapat 
m elunasi Kreditnya.
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kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh hal-hal yang d itanggung oleh 

Penanggung, maka klaim tidak akan dibayar. Di sisi lain, dalam Penjaminan 

Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah terpenuhi syarat Penjam inan yang 

diatur dan disepakati dalam Sertifikat Penjaminan dan faktor penyebab 

terjadinya Risiko kredit tidak dibayar tidak disebutkan secara terperinci seperti 

dalam asuransi Kredit. Dalam SP3K Induk hanya disebutkan bahw a Bank 

berhak mengajukan klaim apabila Nasabah meninggal dunia tetapi bukan 

disebabkan karena bunuh diri dan Nasabah diberhentikan dari tem pat kerja 

(PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum.

Walaupun proses pembayaran klaim dalam Asuransi Kredit cenderung 

lebih sukar, namun masalah kepastian klaim akan dibayar lebih Terjam in  di 

dalam Asuransi Kredit dibandingkan dalam Penjaminan Kredit, yaitu dengan 

cara reasuransi.555 Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan

554 Pasal 6 Perjanjian Asuransi Kredit untuk K U K  an tara  T e rtan g g u n g  d en g an  PT 
Askrindo.
Risiko Kerugian yang Tidak Ditanggung
Penanggung tidak menanggung Risiko kerugian, dalam hal kerugian seb ag a im an a  te rseb u t pada 
Pasal 5 Perjanjian ini disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut:
(1) Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi, reaksi inti atom  yang  m em p en g aru h i dan 

mengakibatkan kegagalan usaha Debitur T ertanggung un tuk  m elu n asi K red it tanpa  
memandang bagaimana dan dimana terjadinya;

(2) Kerugian yang diderita Debitur Tertanggung yang disebabkan oleh  R isik o -R isik o  y an g  w ajib  
ditutup pertanggungannya dengan Banker’s Clause dengan je n is  p e rtan g g u n g an  sebagai 
berikut:
(i) Polis Standard Kebakaran Indonesia;

(ii) Polis kendaraan Bermotor Indonesia dengan kondisi Total Loss O nly  a tau  A li Risk\
(iii) Polis Asuransi Rangka Kapal Laut (Marine Hull Policy) dengan  k o n d isi Total Loss 

Only atau All Risk\
(iv) Polis Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Policy);
polis asuransi kerugian sebagaimana tersebut di atas, d ilaksanakan  dengan  nilai penu h n y a  
(fully insured), atau minimal sama dengan pokok K reditnya.

(3) Terjadi salah satu Risiko politik yang mempengaruhi dan m engak ibatkan  keg ag a lan  usaha 
Debitur Tertanggung untuk melunasi Kreditnya, yaitu:
(i) Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan/atau pem bo iko tan  tan p a  m em an d an g  

bagaimana dan dimana terjadinya;
(ii) Invasi atau infiltrasi musuh;

(iii) Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung (fisik ) m au p u n tid ak  terliha t 
secara langsung dengan Negara lain;

(iv) Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pem erintah;
(v) Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan  N eg a ra  asing ;

(vi) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pem erintah terhadap  D eb itu r T ertanggung 
dan/atau usaha Debitur Tertanggung, yang kangsung m em pengaruh i d an  m en g ak ib a tk an  
Debitur Tertanggung tidak dapat melunasi Kreditnya.

(4) Bencana alam yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bencana alam  n asio n a l.
555 Reasuransi (asuransi ulang) diatur dalam Pasal 271 K U H D . Pasal ini m enen tukan  

bahwa Penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang  te lah  d itan g g u n g n y a .
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an tara  pihak pertama yaitu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung Pertama 

den g an  pihak kedua yaitu Perusahaan Reasuransi sebagai Penanggung Ulang 

(re insurer).55b Penanggung Ulang, berdasarkan perjanjian tersebut menerima 

prem i dari Penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan 

P en an g g u n g  Ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada 

P en an g g u n g  Pertama, bilamana Penanggung Pertama membayar ganti kerugian 

kep ad a  Tertangung sebagai akibat asuransi yang dibuat anatara Penanggung 

dan T ertanggung. Ini berarti, bahwa dalam Perjanjian Reasuransi, Penanggung 

P ertam a  mengasuransikan lagi Risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada 

P en an g g u n g  Ulang.557

D engan mengadakan reasuransi, kedudukan Penanggung bertambah 

kuat karena  ada pihak lain, yaitu Penanggung Ulang yang mendukung 

P en anggung  bahwa kerugian Tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi 

E v en em en  yang menimbulkan kerugian.558 Mengacu kepada hal tersebut, 

da lam  hal ini PT Askrindo beker/a sam a dengan  reasuransi internasional dan 

d o m est ik  untuk memperoleh b a ck  up reasuransi.559 Dengan adanya reasuransi, 

T ertan g g u n g  akan mendapatkan jaminan terhadap kepentingannya (berupa 

ke tidakm am puan  Debitur untuk membayar utang) bahwa Tertanggung tidak 

akan  dirugikan oleh ketidakmampuan Penanggung membayar klaim. Dengan 

ka ta  lain, reasuransi memberikan kepastian kepada Tertanggung mengenai 

k em am p u an  Penanggung membayar klaim. Bagi Penanggung, reasuransi 

m em b erik an  manfaat bahwa Penanggung tidak akan kehilangan nama baik 

karena  ketidakmampuan membayar kerugian kepada Tertanggung, sebab ada 

P enanggung  Ulang yang akan mengatasinya.560

M engacu pada hal di atas, sebenarnya dengan keluarnya Peraturan 

P res iden  N om or 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan 

M enteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan

Pihak yang mengasuransikan itu adalah Penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan 
adalah tanggung jaw ab Penanggung dalam asuransi pertama. Lihat Muhammad, op.cit., hlm. 151.

556 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan P e r u s a h a a n  Asuransi, cet. V, (Jakarta: Sinar 
G rafika, 2008), hlm. 148.

557 Muhammad, loc. cit.
558 Ibid . , hlm. 152.
559 http://www.askrindo.com
560 Muhammad, op.cit., hlm. 154.
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Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah diatur 

mengenai Penjaminan Ulang Kredit.561 Namun, sampai saat ini Perusahaan 

Penjaminan Ulang Kredit di Indonesia belum ada. Oleh karena itu, dalam 

hal penempatan risiko penjaminan, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan 

Perusahaan Asuransi, yang salah satunya adalah dengan PT Askrindo. 

Dengan demikian, kegiatan Asuransi Kredit dapat membantu kegiatan 

Penjaminan Kredit dengan cara mempertanggungkan risiko kredit macet 

yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit.562

561 Re-guarantee adalah kegiatan Penjaminan Ulang yang diberikan oleh sebuah lembaga 
Penjaminan ulang (reguarantor) kepada Lembaga Penjamin Kredit (guarantor) yang melakukan 
kegiatan Penjaminan Kredit. Praktik Penjaminan ulang dimaksudkan untuk memelihara kekuatan 
dan keberlanjutan lembaga Penjaminan dan kegiatan Penjaminan Kredit U M K M K . Penjaminan 
ulang dilakukan untuk sejumlah porsi tertentu atas Penjaminan awal yang diberikan oleh Lembaga 
Penjamin Kredit (LPK) kepada Terjamin. Lembaga Penjaminan Kredit Ulang (LP K U ) menerima 
sejumlah re-guarantee fee  dari LPK dan selanjutnya bertanggung jawab terhadap pembayaran 
klaim re-guarantee setelah LPK membayar kewajiban klaim Penjaminan. Selanjutnya dari 
subrogasi yang diterima oleh LPK akan diteruskan kembali secara proporsional kepada LPKU 
sesuai porsi Penjaminan Ulang yang diberikan. Vikar Husin < vikar min'rtlvahoo.eom>. 
Pertanyaan tentang Jamkrindo,”  e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni 2009.

Tidak semua Kredit diasuransikan, tergantung pada jenis Kreditnya. V ikar Husin 
200^' mu^ ),vallnr> rr>rn>i “ Pertanyaan tentang Jamkrindo,”  e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni
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KESIMPULAN DAN SARAN

K esim pulan

1. Penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo masih diperlukan dalam 

pemberian kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR walaupun KPRI-GR 

telah menjaminkan piutangnya secara fidusia atas pemberian Kredit 

tersebut. Dasar pertimbangan hukumnya adalah Objek Jaminan Fidusia 

berupa piutang dengan nilai Penjaminan minimal sebesar Rp

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) belum cukup dengan mengingat 

beberapa kelemahan dalam eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam 

Pasal 6 ayat (I) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006. 

Selain itu, dasar pertimbangan hukum lainnya adalah dengan adanya 

Penjaminan Kredit, maka Bank Niaga memperoleh segala kebaikan dari 

adanya jaminan yang bersifat perorangan. Dalam hal ini, yaitu 

dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 

dan 1832 sub 1 KUHPerdata agar harta benda KPRI-GR lebih dahulu 

disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya seperti tercantum 

dalam  Sertifikat Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, dengan adanya 

Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-GR dinyatakan 

bankable sehingga pada akhirnya dapat memperoleh kredit yang 

bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun akan merasa aman atas 

kredit yang disalurkannya kepada KPRI-GR. Hal ini dikaitkan dengan 

kondisi ketika Kredit tersebut mengalami kemacetan, Bank Niaga dapat 

m enuntut langsung Perum Jamkrindo untuk membayar klaim.

2. A kibat hukum yang timbul dengan adanya Penjaminan Kredit adalah 

ketika terjadi Kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib 

m em bayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank 

N iaga  sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, 

Penjam in memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan 

besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan
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hak-hak Bank Niaga (Kreditur/Penerima Jaminan) atas KPRI-GR 

(Debitur/Terjamin).

3. Terdapat beberapa perbedaan antara Penjaminan Kredit dan asuransi 

Kredit. Pertama, Penjaminan Kredit melibatkan pihak Penjamin, 

Penerima Jaminan atau Kreditur, dan Terjamin atau Debitur, sedangkan 

dalam asuransi Kredit terdapat pihak Penanggung dan Tertanggung. 

Kedua, Penjaminan Kredit merupakan perjanjian accessoir pada 

perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit). Sementara itu, Perjanjian 

Asuransi Kredit adalah perjanjian pokok. Ketiga, dilihat dari tujuan 

utamanya, kegiatan Penjaminan Kredit dimaksudkan untuk 

menjembatani kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan 

kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan Kredit. Berbeda 

dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan Asuransi Kredit 

hanyalah melindungi kepentingan pihak Tertanggung atas kerugian yang 

mungkin akan dideritanya. Keempat, produk Penjaminan Kredit adalah 

Sertifikat Penjaminan, sedangkan Asuransi Kredit adalah polis. Kelima, 

jasa Penjaminan diterima dengan dibayarkannya sejumlah fee  atau imbal 

jasa Penjaminan. Sementara itu, jasa asuransi diterima dengan 

dibayarkannya sejumlah premi asuransi. Keenam, prinsip-prinsip 

Penjaminan Kredit terdiri dari: kelayakan usaha, pelengkap perkreditan, 

pengganti agunan, pengambilalihan sementara Risiko kredit macet, 

piutang subrogasi, keterlibatan tiga pihak» kerja sama pengendalian 

Kredit. Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Asuransi Kredit 

adalah: insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan), utmost 

good faith (itikad baik), indemnity (kerugian), dan subrogation 

(subrogasi).

Selain itu, Penjaminan Kredit dan asuransi Kredit mempunyai beberapa 

keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari Penjaminan Kredit dapat 

dilihat dari prinsip kerja sama pengendalian Kredit yang dianutnya. 

Keunggulan ini terdapat dalam Asuransi Kredit. Kelemahan Penjaminan 

Kredit berkaitan dengan prinsip kelayakan usaha yang dianutnya. Hal ini 

dikarenakan dalam Penjaminan Kredit dilakukan penelitian yang

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



mendalam terhadap keberadaan Calon Tertanggung. Hal yang berbeda 

terdapat dalam Asuransi Kredit, pihak underwiter atau Perusahaan 

Asuransi tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Debitur 

Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan reputasinya. Oleh karena itu, 

hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi Kredit. Keunggulan Asuransi 

Kredit lainnya menyangkut masalah lebih Terjaminnya pembayaran 

klaim dalam asuransi dengan cara reasuransi dan membantu Penjaminan 

Kredit dalam mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah 

mendapatkan Penjaminan Kredit. Hal ini dikaitkan dengan keadaan 

sampai saat ini belum ada Perusahaan Penjaminan Ulang di Indonesia, 

sehingga dalam hal penempatan Risiko, Perusahaan Penjaminan Kredit 

bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi Kredit dengan. Dalam hal ini, 

kegiatan Asuransi Kredit membantu kegiatan Penjaminan Kredit dengan 

cara mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah mendapatkan 

Penjaminan Kredit.

5.2 Saran
1. Kasus kredit macet KPRI-GR pada Bank Niaga dapat memberikan 

gambaran bahwa pembayaran kembali kredit dengan mekanisme potong 

gaji setiap bulan-nya oleh Bendahara Dinas tidak berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, sebaiknya kerja sama antara Perum Jamkrindo, 

Kreditur/Penerima Jaminan dan Bendahara Dinas perlu dituangkan dalam 

bentuk perjanjian dengan klausula-klausula yang lebih mengatur 

tanggung jawab masing-masing pihak beserta sanksinya apabila tidak 

memberikan best effort-nya. Dalam hal ini, kejadian dimana Debitur 

ternyata mempunyai pinjaman lain selain pada Bank Niaga dapat dicegah 

apabila antara Bank Niaga dan Bendahara Dinas melakukan pengawasan. 

Selain itu, kerja sama pengendalian kredit antara pihak 

Kreditur/Penerima Jaminan dengan Perum Jamkrindo pun perlu lebih 

ditingkatkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko kredit macet.

2. Di Indonesia saat ini baru ada dua aturan tentang lembaga Penjaminan 

yang derajatnya masih di bawah Undang-undang, yaitu Peraturan
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Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan serta 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan 

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Oleh 

karena itu, perlu segera dibuat Undang-undang yang mengatur 

Penjaminan yang akan menjadi payung hukum usaha Penjaminan Kredit.

3. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan dukungan atas Kredit 

Perbankan yang disalurkan kepada UMKMK, maka modal bagi sebuah 

Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) adalah hal terpenting yang 

menunjukkan kemampuan dan kredibilitas LPK tersebut. Hal ini 

mengingat bahwa usaha jasa Penjaminan Kredit sangat terkait dengan 

kemampuan menanggung Risiko {risk taking capacity). Pada 

kenyataannya, struktur permodalan yang dimiliki LPK di Indonesia 

belum mencapai taraf yang cukup. Bila dibandingkan dengan kondisi 

permodalan LPK di negara Asia lainnya maupun LPK lain di dunia, 

kondisi permodalan LPK di Indonesia berada di lapisan paling bawah. 

Oleh karena itu, maka pemerintah perlu memberikan dukungan 

pendanaan bagi LPK demi keberlanjutan kegiatan Penjaminan Kredit 

(sustainability) dan bertumbuhnya pengucuran Kredit U M K M K  yang 

selama ini menjadi basis ekonomi rakyat Indonesia. Dengan dipenuhinya 

kondisi tersebut, maka manfaat dan keuntungan ganda (multiplier effect) 

secara ekonomi dapat ditingkatkan, seperti pengentasan kemiskinan, 

penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan m asyarakat 

pada umumnya.

4. Berkaitan dengan hal di atas, selain masalah permodalan yang menjadi 

kendala operasional LPK di Indonesia, operasionalisasi LPK di Indonesia 

juga cenderung terhambat karena belum terbentuknya insurance minded  

di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan sosialisasi jasa Penjaminan Kredit oleh Lem baga Penjamin 

Kredit, bagi pelaku bisnis UMKMK pada khususnya dan m asyarakat 

pada umumnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menarik manfaat 

yang ditawarkan sistem Penjaminan Kredit.
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5. Seperti layaknya asuransi yang mengenal reinsurance, maka untuk lebih 

menyempurnakan sistem Penjaminan Kredit di Indonesia, seharusnya 

segera d i bentuk kegiatan reguarantee (Penjaminan ulang) yang sifatnya 

otomatis atas Penjaminan Kredit yang telah diberikan. Dalam hal ini, 

Indonesia dapat berkaca pada sistem yang diterapkan di Jepang. Sistem 

Penjaminan Kredit di Jepang dikenal dengan sebutan sistem suplementasi 

Kredit atau Credit Supplementation System. Sistem suplemetasi Kredit 

ini pada dasarnya dibentuk dari dua sub sistem yang saling berintegrasi 

dan diperankan oleh Lembaga Penjamin Kredit {Credit Guarantee 

Corporation) dan lembaga reasuransi Penjaminan Kredit (Japan Finance 

Corporation fo r  Small and Medium Enterprise-] AS M E). Tugas utama 

dari CGC adalah menjamin Kredit Usaha Kecil dan menengah, sementara 

tugas utama dari JASME adalah menjamin ulang atas Penjaminan Kredit 

yang diberikan oleh CGC. Dengan adanya Penjaminan ulang, tidak perlu 

timbul adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan Penjamin untuk 

membayar klaim kepada Penerima Jaminan atas Risiko macetnya Kredit.
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s e h in g g a  se lu ru h  jum lah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM  
a d a la h  R p . 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-  (E m p at R atus Juta  R upiah) namun demikian BANK  
m e m p u n y a i hak untuk sewaktu-waktu mengadakan perubahan atas jumlah Fasilitas Kredit 
ter seb u t, di m ana jum lah yang menjadi kewajiban PEMINJAM kepada BANK adalah 
ju m la h  berdasarkan perhitungan-perhitungan BA N K . N

P E R U B A H A N  M A T A  U A N G  P IN JA M A N .

A p a b ila  berdasarkan pertim bangan BA N K  perlu dilakukan perubahan mata uang 
p in ja m a n , m aka dengan pemberitahuan tertulis BANK  kepada PEMINJAM, BANK dapat 
dan  b erh ak , sew aktu-w pktu , atas pertimbangannya sendiri, melakukan perubahan atau 
m e n g u b a h  m ata  uang pinjam an yang diberikannya berdasarkan Perjanjian ini, berikut 
s e g a la  peru b ah an  dan/atau penambahannya yang akan atau telah ditarik oleh PEMINJAM. 
B e r sa m a  ini P E M IN  J A M iiie iiy  atakan'perse tuj uaii'nya ~atas" per u baHan'mat'a'u ang~p i nj aman- 
in i y a n g  m u n g k in  dilakukan oleh BA N K . Perubahan mata uang ini tidak memberikan hak 
k ep a d a  P E M IN J A M  untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap 
B A N K , antara lain (nam un tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada 
P E M IN J A M  atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat 
p eru b a h a n  m ata uang pinjaman Icrsebul. PEM INJAM  setuju bahwa perubahan mata uang
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pinjaman dilakukan berdasarkan kurs' yang'berlaku'dan/atau ditetapkan oleh BANfc bada
hari dimana perubahan tersebut dilakukari.Fluktuasi kurs mata uang pinjaman yang’timBui------
sehubungan dengan dilakukannya perubahan berdasarkan ketentuan ini adalah mertjadi 
resiko dan tanggung-jawab PEMINJAM.

Apabila terjadi perubahan yang dimaksud pada ketentuan 1.2. ini maka dalam hal jumlah 
Fasilitas Kredit me/ijadi lebih besar dari jumlah yang disebut dalam ketentuan 1.1. di

___atas,_maka_PEMINJAM_wajib_mengembaIikan-kelebihan-jumlah-fasilitas-tersebut-dalam-------
jangka waktu dan cara yang ditentukan BANK.

3. PENARIKAN FASILITAS KREDIT.

^  A. JANGKA WAKTU PENARIKAN...................
Jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit ini adalah sejak xditandatanganinya
Peijanjian ini s/d tanggal r ts /n fl/2 Q O 6________^ ---------^(3 bulan
sejak ditandatanganinya Perjanjian lm), dengan tidak mengenyampingkan 
ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan 
persetujuan tertulis dariBANK setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari 
PEMINJAM. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.______________

~“v/ B. CARA PENARIKAN.
1) Bila PEMINJAM hendak melakukan penarikan dana atas Fasilitas^ Kredit, 

PEMINJAM wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis atau menyerahkan bukti 
penarikan kepada BANK yang memberitahukan jumlah pinjaman dan tanggal 
•penarikan yang dikehendaki, tanggal mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari

• ketja setelah BANK-menerima pemberitahuan tersebut.-------------------------------------
2) (Tiap) Penarikan Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

penarikan Fasilitas Kredit, pada hari kerja dan jam kerja BANK yang disetyjui
‘:~t.ersama;ojeh:BANK:itfatt^6MlNJAMr” “ "‘. : : r *""* v * z "  ~

3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, BANK tetap
mempunyai hak untuk meJiunda atau mengatur kembali (Rescheduling)
penarikan Fasilitas Kredit tersebut. Penundaan atau pengaturan kembali mana

............ tidak ...memberikan . -hak..-kepada - ..PEMINJAM untuk - mengajukan
- ........ -  tuntutan/gugatan hukum -berupa apapun terhadap BANK,- antara lain - (namun - .......

tidak terbatas) tuntutan/gugatdn membayar gailti rugi kepada PEMINJAM atas 
kerugian-kerugian yartg mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat
penundaan atau pengaturan kembali p&iarikah Fasilitas Kredit tersebut.
Selain itu BANK juga mempunyai hak untuk sewaklu-waktti membatalkan

-  Fasilitas Kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMINJAM. Atas 
segala akibat yang (mungkin) timbul sehubungan dengari pembatalan Fasilitas 
Kredit tersebut tidak memberikah hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan . . . 
tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun 
tidak terbatas) tuntutan/gugatan-membayaf ganti rugi kepada PEMINJAM atas 
kerugian-kerugian yarig mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat pembatalan 
jumlah Fasilitas Kredit yarig dimaksud dalam Perjanjian ini.

J  C. BUKTI PENARIKAN.
Untuk (tiap) penarikan, PEMINJAM wajib dan akan menyerahkan pada BANK, 
media penarikan berupa tartda terima uang oleh nasabah (Custoirter 
Acknowledgement Receipt/CAft) atau media penarikan lainnya yang diminta oleh 
BANK dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh BANK, media-media 
penarikan mana akan menjadi bukti bagi BANK mengenai telah diterimanya uang 

_oieh PEMINJAM'dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya media-media 
penarikan seperti tersebut di atas maka Perjanjian ini dapat juga dianggap sebagal 
Tanda Terima Uang untuk sejumlah penuj Fasilitas Kredit berdasarkan Psaanjjan |rti 
dan^erianjian-perjanjFan 'lainnya yartg merupakan perubahan .^gn/jitau ..penambahan 
dari Peijanjiaii ini. .......... ~rr~ ..rwr-»™-**.
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S e b a g a i ak ibat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka PEM INJAM  dengan ini 
m en y a ta k a n  m enerim a Fasilitas Kredit dari BANK dengan jum lah setingci-tingginya  
se b a g a im a n a  d isebutkan dalam ketentuan 1.1. di atas, jumlah mana belum tenpasuk bunga, 
p r o v is i , k o m is i dan *ongkos-ongkos_serta’ blaya-blaya”lalnhya-yang timbul' sebagai akibat 
p en a r ik a n  F asilita s Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. PEMINJAM dan BANK  
se tu ju  b ah w a  m ed ia-m ed ia  penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/akau catatan- 
ca ta ta n  serta  surat-surat dan dokum en-dokumen lain y^ng dipegang dan dipelihara oleh  
B A N K  ju g a  m erupakan bukti yang.lengkap dari semua jum lah hutang PEMINJAM kepada 
B A N K  berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap PEMINJAM.

5. PEMBAYARAN KEMBALI.
a ) P em b a y a ra n  kem bali akan dilakukan oleh PEMINJAM kepada BANK  dengan 

k eten tu a n  seb aga i berikut (dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 13) :

F a s i l i ta s P em bayaran  kem bali
P T K • Secara O n L iqtiidafion  Basis sesuai bateh m asing-m asing dengan 

jum lah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga dengan 
perhitungan an n u ity  in'arrcars;

•  D engan ketentuan bahwa untuk pertama kalinya angsuran per bateh 
tersebut akan dilakukan/dibayarkan pada I bulan kem udian pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada 
tanggal yan g  sartia den gan  tanggal penarikan per bateh dari 
tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnya pada 
tanggal yan g  sam a dengan tanggal penarikan pada bulan ke-60  
kem udian .
(seca ra  terperinci akan  d isep ak ati oleh BA N K  dan  
P E M IN JA M  pada Data A ngsuran  per bateh yang akan  
m en ja d i  sa lah  satu  syarat penarikan  pinjam an).

b ). S e t ia p  pem bayaran pertama-tama akan diperuntukkan bagi pembayaran ongkos- 
o n g k o s , b u n ga  dan pembayaran lainnya selairf denda dan pinjaman pokok, 
k em u d ia n  untuk denda yang belum  dibayarkan ddn kemudian untuk pinjaman pokok  
y a n g  terh u tan g dan harus dibayarkan.

BUNGA.
A ta s  tia p  ju m la h  uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas 
p e m b e r ia n  F ,asilnas Kredit ini, PEMINJAM wajib merrtbayar bunga kepada BANK  
s e b a g a i b er ik u t :

F a s i l i t a s J u m la h Bunga
PTK Rp.400.000.000,- - 20,00 % pertahun efek tif fixed 1 tahun = 11,16 % flat

- 20,50 % pertahun efek tif fixed 2 tahun = 11,37 % flat
- 2 1 ,00 % pertahun efek tif fixed 3 tahun =  11,88 % flat
- 22 ,00 % pertahun efek tif fixed 4 tahun =  12,81 % flat
- 23,00 % pertahun efek tif fixed 5 tahun =  13,83 % flat 
dengan  perhitungan bunga secara Annuity in Arears

N a m u n  d em ik ia n  B A N K  mempunyai hak dan bersama ini diberi kuasa oleh
P E M IN J A M  untuk sew aktu-w aktu merubah ketentuan besarnya suku bunga tersebut 
s e s u a i p e r k e m b a n g a n . keadaan.._pasaf)._perubahan..suku..b.ungajnana_p.as.tLclisetujuLMeh 
P E M I N J A M , dan B A N K  akan memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada 
P E M I N J A M  ....................................................................  - ...........

T a n g g a l p em bayaran  bunga adalah pada setiap tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulannya atau 
hari k erja  b erikutnya ap_ab[la tanggal jatuh 1 (satu) tersebut ja tuh pada hari libur dan hari 
S a b tu  a ta u  se s u a i d en g a n  tanggal pem bayaran yang telah ditentukan dalam  
P e r j a n j ia n  in i d a n  sesu a i m asin g-m asin g  sistem  perhitungan dan pem bayaran b u n g a .

/ J
j  /  /  halaman ke -f dari /3
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. .B u n g a jc rs f ib u O iJ ila s J ^ u ia n g J )l8h ? E M iMJ A S ^ f fa K . iarig g?l p e n a f ia n  /p in jaman-------;
sampai dengan h a r i  d a n  t a n g g a l  hutang tersebut dibayar kem bali d e n g in  lunas, penuh 
dan dengan sebagaimana mestinya oleh PEM INJAM  kepada B A N K  sesuai dengan 
jumlah hari yang telah berlalu, dihitung atas dasar bahw a I (sa tu ) tahun adalah 360 (tiga 
ratus enampuluh) hari, dan wajib dibayar lunfc, penuh dan dengan sebagaim ana mestinya 
oleh PEMINJAM kepada BANK pada setiap tanggal pem bebanan bunga.

7. KOMISI DAN FEE.

Fasilitas Jenis Komisi B esarnya ’
------------------------------ c--------------

C a r a  P e m b ay a ran
PTK -1 Provisi 1 %  per p e n a rik an D ita r ik  sekaligus dan 

d ib a y a r  di m uka

BUNGA DENDA.

ilamana PEMINJAM tidak atau gagal m em bayar lunas suatu  p in jam an , bunga atau 
lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan P erjan jian  ini atau bukti 
penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi kew ajiban PE M IN JA M  untuk tetap 
membayar jum lah‘uang yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada 
saat itu) PEMINJAM wajib membayar bunga denda atas ju m lah  yang  tidak atau lalai 
dibayar tersebut kepada BANK.

Besarnya bunga denda atas tunggakan pokok pinjam an adalah  4 °/o (e m p a t persen) di 
atas bunga yang berlaku sedangkan besarnya bunga denda  atas tunggakan bunga 
pinjaman adalah sebesar" 2%  (dua persen) yang' keselu ruhannya d ih itung  dari jumlah 
pokok pinjaman /  bunga pinjaman yang tertunggak, dan/atau jum lah , uang yang tidak atau 
lalai dibayar tersebut atau sejum lah denda b u nga y an g  d i te n tu k a n , u n tu k  masing- 
masing perhitungan bunga dan sesuai dengan  sistem  o p e ra s io n a l  B a n k .

Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal jum lah  uang y an g  bersangkutan  tidak atau 
lalai dibayar sampai dengan hari dan tanggal jum lah  uang yang  w ajib  d ibayar tersebut 
dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat, dan w ajib  d ib ay a r dengan sekaligus 
lunas oleh PEMINJAM seketika ditagih Oleh BA NK .-

p e m b u k u a n :-------- r ~ ~____________ _________________ —
Fasilitas Kredit yang dimaksud-dalam.-Perjanjian-ini akan d ib u k u k an -o leh  BANK-pada 
kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini. A kan tetapi P E M IN JA M  setuju dan 
bersama ini memberikan kuasa pada 6A N K  untuk b ilam ana B A N K  m enganggap perlu 
berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk m engalihkan  pem bukuan Fasilitas 
Kredit dimaksud" nada kantor/cabang"6ANK yang lain," baik y an g  berada di IndonesiaKredit dimaksud" pada ka* 
maupun di lüar'Indöhesiä.'

Pasal 2
KUASA M E N D E B E T  R E K E N IN G

PEMINJAM bersama ini memberi kuasa, kekuasaan dan w ew enang penuh pada BANK setiap 
waktu dan dari waktu ke waktu,yang ditetapkan, oleh BA N K  send iri khusus untuk mendebet 
rekening PEMINJAM pada BANK, baik rekerting/aCcount giro, reken ing /accoun t deposito (hal 
mana bersama ini PEMINJAM memberi kuasa pula pada BANK khusus un tuk  m encairkan terlebih 
dahulu deposito atas nama PEMINJAM tersebut) dan/atau reken ing /account lain berupa apapun, 
baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, ju m lah  y an g  besarnya setiap kali 
akan ditetapkan sendiri oleh l^ANK dan menggunakan/memakai ju m la h  uang tersebut untuk 
membayar dan membayar kembali semua dan Setiap jum lah uang yang  sekarang  telah dan/atau 
dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh PEM IN JA M  kep ad a  B A N K  berdasarkan 
Perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, m edia-m edia penarikan , perjanjian lain 
dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jum lah pokok, bunga atau lain-la in  jum lah uang 
yang wajib dibayar oleh PEMINJAM pada BANK.

\  / \ / /  halaman ke 5 dari 13
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Pasal 3
PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

Fasilitas Kredit yang diberikan-Olch_BANK_ pada .PEMINJAM_akan f digunakan oleh
PBMINJAM untuk keperluan (-keperluan)sebagai berikut:

J e n is  F a s ilita s , Keperluan
P T K  - 1 U n tuk  disalurka^i kepada anggota sebagai kredit multiguna dengan 

plafon d  m aksim al RP..15.000.000,-(Lima ^elas'Juta Rupiah) per enduser 
« (anggota  yang mendapatkan plafond maksimal RIM5.000.000,- (Lima 
B elas Juta Rupiah) Ranya anggota yang akan melunasi pinjaman pada. 
PEMINJAM )pihak ke-3, sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki 
p in jam an , plafond maksimal yang diberikan Rp. 10.000.00,-(Sepuluh Juta 
R u p iah )

Pasal 4
SYARAT PENARIKAN PINJAMAN ---------- --------

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini, BANK baru wajib 
memberikan pinjaman kepada PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini bila PEMINJAM paling 
tidak telah memenuhi, ^eperti namun tidak terbatas pada, syarat-syarat:
I. B A N K  te la h  m en e r im a  dokum en-dokum en (sem ua dengan bentuk dan isi yang disetujui 

B A N K  d a n  d a la m  hal y a n g  diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjukkan pada 
B A N K  sa a t p en y era h a n  dokum en-dpkum en tersebut) sebagai b e r i k u t .

a )  D o k u m e n  y a n g  d isyaratkan dalam Pasal 5 butir 5J. Perjanjian ini, yaitu termasuk akta 
p e n d ir ia n  d an /atau  anggaran dasar yang dibuai sampai dengan tanggal dan hari ini, 
b e r ik u t p en g esa h a n -p en g esa h a n  yang telah diberikan oleh instansi yang berwajib terhadap 
a n g g a r a n  d a sa r  terseb u t dan perubaHan-perubalrannyi£~b~erik^
R ap at Para P e m e g a n g  Saham  dimana diangkat Direksi atau Komisaris Peminjam yang  
se k a r a n g  menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau persetujuan komisaris bila disyaratkan 
d a la m  a n g g a r a n  dasar.

b ) A s l i  su rat k u a sa  y a n g  dibuat dan diberikan oleh PEMINJAM kepada orang-orang 
te r te n tu  ( j ik a  ad a) y a n g  ditunjuk untuk dan atas nanfia PEM/NJAM melaksanakan 
P er ja n jia n  in i dan Perjanjian(-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen yaflg disyaratkan 
o le h  atau  b erk aitan  dengan Perjanjian ini atau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikut 
c o n t o h  tan d atartgan  orang-orang tersebut.

c )  S a l in a n  su ra t iz in  usaha perdagangan-dan/atau-surat-surat izin - lainnya yang dikeluarkan 
o le h  in s ta n s i y a n g  b erw enang yang diperlukan oleh PEMINJAM dalam menjalankan 
u s a h a n y a .

d )  A s l i  b u k ti-b u k ti hak kepem ilikan  atas barang-barang yang dijadikan Jaminan dan/atau 
P e r ja n jia n (-p c r ja n jia n ) Jaminan yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

2 . S e m u a  P erja n jia n -(p crja n jia n ) Jaminan telah d i tanda tangani dan dalam bentuk dan isi yang
d is e tu ju i  B A N K . .................. - - -.................... - -  . . . . ----------------------------------------------------

3 . P lfM I N J A M  tid a k  sed a n g  dalam  keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
te r m a k tu b  d a la m  P asal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan 
B A N K .

4 . S y a r a t  P e n a r ik a n  u n tu k  fa s ilita s  P T K -I ad a lah  sebagai berikut :

P e n a r ik a n  d i la k u k a n  d e n g a n  m en y erta k a n  :
- S u r a t  P e r m o h o n a n  P en ca ira n  D ana.

D a f t a r  n o m in a tif .d eb itu r_ y a n g J b ier isL n a m a >.nom or..8 nggOia>JanggaLLahir1Jtake
h o m e  p a y ,  ju m la h  .k red it, ja n g ka" w a k tu - dan besar angsuran m asing-m asing  
k a r y a w a n  y a n g  te la h  d irek o m en d a sik a n  oleh PEMINJAM.
M e n y e r a h k a n  c o p y  S ir a t  kuasa p otong gaji m asing -  m asing anggota yang di
d a la m n y a  te r d a p a t  k la u su la  p em otongan  gaji dan benefit lainnya _________________
M e n y e r a h k a n  c o p y  s lip  ga ji 1 (sa tu ) blilan terak h ir
M e n y e r a h k a n  c o p y  P erja n jia n  k r e d it  antara PEMINJAM dengan anggota (best 
e f lb r t  f o r m a t  B A N K )
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• A ngsuran  m aksim al 40 % (em pat p u luh  p ersen ) d a r i T a k c  l l o n ic  P ay (T IIP )  
m asing-m asing  enduser.

- S u rat pernyataan dari B endahara D inas (d ip e n u h i c u k u p  1 k a l i .d a n  b er la k u  pula  
un tu k  fasilitas PTK ) (

Pasal S
PE R N Y A T A A N -P E R N Y A T A A N  P E M IN J A M  

JAM  bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

K E W E N A N G A N  B E R TIN D A K . /
PEM INJAM  tidak sedang dan tidak akan dicabut k ew en a iigan  b ertin d ak n ya  menurut 
hukum, dan A kta Pendirian K 6p6rasi yang telah didaftarkan pada K ep a la  Direktorat 
Koperasi N o. 2047  tanggal 09 Pebruari 1959, yan g telah d ilak u k an  perubahan terakhir 
terhadap Anggaran Dasar dengan Akta P e r u b a h a n ^ a n g  telah terdaftar di K e p a la  K an tor  
K operasi dan Usaha Kficil M enengah K a b u p a ten  M a ja le n g k a  N o m o r  518 /K cp . 
13/P A D /K op . UKM  tanggal 17 Juni 2003 , doku m en -d ok u m en  m an a  m erupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.

K E K U A T A N  PE R JA N JIA N .
Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrum ent y a n g  tim b u l seh u b u n gan  dan 
berkaitan dan sebagai akibatnya, adalah sah dan m en gik at P E M IN J A M  serta  berlaku 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum  di dalam nya.P em buatan . 
penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan d o k u m en -d o k u m en  la in  sep erti yartg 
dimaksud di atas tidak rrtelanggar suatu perundang-undangan N eg a ra  R ep u b lik  Indonesia  
atau anggaran dasar PEMINJAM atau perjanjian lain d im an a  P E M IN J A M  merupakan 
pihak di dalamnya. - .................  ......  - . ................. .......... .

T ID A K  A D A  T U N T U T A N /SE N G K E T A .
Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa m aupun tuntutan terhadap PEM INJAM  
maupun barang-barang yang dijadikan Jam inan, baik  di luar m au p u n  di dalam  
pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat b u ru k /m en am b ah  resiko 
terhadap usaha.PEM lNJAM -pada_umumnya_dan. keadaan, k e u a n g a n  ..P E M IN JA M  . pada, 
khususnya yang dapat membahayakan BA N K 'atas pem berian F asilitas' K red it'ln i.

L A P O R A N  K E U A N G A N .
Laporan Keuangan yang telah di audit o leh  akuntan p u b lik  atau dibuat oleh  
PEM INJAM  sendiri (yang telah dinyatakan "sah" o leh  P E M IN J A M ) ad alah  benar, tepat 
dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan secara  j e la s  k ead aan  keuangan  
PEM INJAM  yang sebenarnya.

PE R IJIN A N . -
Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan o le h  in sta n si yan g'b erw ajib  
dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pem buatan, p en yerah an  d an  pelaksanaan  
Perjanjian ini dan dokumeft-dokumen lain yan g berhubungan d en g a n  pem berian  
Fasilitas Kredit ini telah diperoleh PEM INJAM . Ijin-ijin , p ersetu ju an -p ersetu ju an  dan 
w ew enang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan d ip erp an jan g  o le h  PE M IN JA M  
apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau w e w e n a n g -v /e w e n a n g  terseb u t telah habis 
namun belum seluruh pinjaman dibayar lunas o leh  P E M IN JA M .

PA JA K .
PEM INJAM  tidak mempunyai tunggakan-tunggakan pajak, k ecu a li y a n g  diperkenankan  
oleh perundang-undangan.

KEPAILITAN.™.________________ _______________  ______  _______ ____
PEM INJAM , PENJAMIN dan/atau PEMBERI JA M IN A N  tid ak  se d a n g  dan tidak 
akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (su rsea n ce  van b e ta lin g ) terhadap  
Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak m en jad i insolvent 
atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk m en gu ru s atau m en g u a sa i harta 
bendanya. / 1
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/pasal 6
K EW A JIB A N -K EW A JIB A N  PEMI NJ AM

K c c u a li d ite n tu k a n  lain  o leh  B A N K , PEM INJAM  wajib :

1.
2 .

3 .

5 .

M e n g g u n a k a n  F asilitas Kredit seperti yang disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

S e la m a  p in jam an  yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas, 
m e n g a su ra n sik a n  seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit 
y a n g  d iu ra ik a n  dalam  dokum e’n(-d6Yumeri) 'Bukti Hak Kepemilikan dan/atau Perjanjian- 
p e r ja n jia n ) Jam inan , terhadap resiko kebakaran dan/atau resiko lain yang ditetapkan oleh 
B A N K  p ada perusahaan ^suranst serta untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat 
a su r a n s i (sep er ti nam un tidak terbatas pada Banker's Clause) yang ditentukan oleh 
B A N K .

S e n a n t ia s a  m e.m berjkap ijin kepada B A N K  atau petugas-petugas ydng diberi kuasa oleh' 
B A N K  untuk (a ) m elakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan 
a d m in is tr a s i P E M IN JA M  serta mem eriksa keadaan barang-barang jaminan dan (b) 
m e la k u k a n  pen in jauan  ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang 
d ig u n a k a n  P E M IN J A M .

M e m b e r ik a n  pada B A N K  segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak 
terb a ta s  p ad a  laporan keuangan PEM INJAM ) (a) segala sesuatu sehubungan dengan 
k e u a n g a n  d an  usaha PEM IN JA M , (b) bilamana terjadi perubahan ckilam sifat atau luas 
l in g k u p  u sa h a  P E M IN JA M  bilamana terjadi suatu peristiwa atau £eadaan yang dapat 
m e m p e n g a r u h i keadaan usaha atau keuangan PEM INJAM , setiap waktu, baik diminta 
m a u p u n  tid a k  d im in ta  o leh  B A N K .

M e n y e r a h k a n  k e p a d a  B A N K  L aporan keuangan T ah u n an  yan g m erupakan lam piran  
S u r a t  P e m b e r ita h u a n  T a h u n a n  A tas P ajak  P enghasilan  (S P T -P P H ) yang bertanda  
t e r im a  d a r i  k a n to r  P e la y a n a n  P ajak  set6m p at.--------- ---------------------------------------- ;--------------

--M enyerahkan  pada BANK-r

10 .

12.

13.

-  L a p o r a n  R a p a t  AnggotaTflflWflan (RAT)-secara tahunan selam bat-lam batnya 90 
h a r i  se te lah  tanggal laporan r""^ ’̂ '^ " ™ ^ ’"” .......................

•  L a p o r a n  K e u a n g a n  T a h u n an  sclam bat-lam batuyft 90 h ari setelah tanggal 
l a p o r a n .

•  T a n d a  te r im a  p e n c a ir a n  dana dari PEMINJAM kc anggota kepada BANK  
( m a k s im a l  7 h a r i se te la h  pencairan), dan pcncuiran kredit kc anggota disaksikan  
o le h  p e g a w a i  B A N K

M e n g in f o r m a s ik a n  k ep a d a  B A N K  bila terjadi perubahan pengurus.

M e la k u k a n  e v a lu a s i  /  an a lisa  sesuai p ersyaratan  BANK  yang tertantum  dalam  
k e t e n t u a n  k r e d it  u n tu k  d a b itu r  (lihat lam piran kriteria enduser), term asuk pada  
e v a l u a s i  /  a n a l is a  k e m a m p u a n  an ggota untuk  m em bayar angsuran pokok dan bunga.

M e n g e v a lu a s i  d a n  m e n ja g a  ja tu h  tem po fasilitas pinjam an yang disalurkan kepada  
a n g g o t a  t id a k  m e la m p a u i m asa pensiun anggota yan g  m enerim a fasilitas.

M e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n m e r t j a  min'"kebenaran" dan 'keabsahan Surat K uasa  
P o t o n g  G a j i  d a r i  a n g g o ta  kepada koperasi yang d iserahkan kepada BANK.

- M e n j a g a  k e te r t ib a n  a d m in is tr a s i dokum en-p in jam an dan-jam inan dari-para-anggota-------

B e r t a n g g u n g  j a w a b  /  m ela k u k a n  pelunasan  seluruh  kew ajiban terhadap segala rfcsiko 
t e r j a d in y a  tu n g g a k a n  d ar i para an ggota seperti krCdit m acet, pensiun, PH K  
(P e m u tu s a n -H u b u n g a n -K e r ja ) ,-r t iu ta s i ,-r t ie n in g g a l-d u ii ia  .atau -diakibatkan -kondisi—  
la in  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  d ana yan g  berasal dari anggota itu sendiri m aupun dana  
y a n g  b e r a s a l  d a r i  P E M IN JA M  sen d ir i.
M e n g i j in k a n  B A N K  u n tu k  d a p a t m elakukan pem eriksaan  atas dokum entasi kredit

_ y  a  n g  _dis in i p a n_d a  n_d i ke I o 1 a PEM INJAM . P em eri ks.a a njdoluiiiLeajiilajuLka n_ m j .n i m al_2____
( d u a )  b u la n  s e t e la h  p en a r ik a n  k red it untuk  kem udian  d ilakukan pem eriksaan secara  
6 ( e n a m )  b u la n a n . A p a b ila  terd ap at kekurangan dokum en m aka - penarikan . 
b e r ik u t n y a  t id a k  d ip e r k e n a n k a n  sam pai kekurangan dokum en tersebut dilengkapi.

xvO  /'"‘N /i
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14. M elakukan pelunasan peluruh pinjam an a n g g o ta  P E M IN JA M  y a n g  d ib ia y a i BANK
dengan m enggunakan su m b er dana y a n g  b e r a sa l d a r i m a s in g -m a s in g  anggota
atau p u n  dana yang berasal dari PEM INJAM  s e n d ir i, b ila m a n a  te r ja d i  p em b u b aran  
PEMINJAM.

S etiap  anggota K operasi PEMINJAM w a jib  d ie o v e r  a s u r a n s i  y a n g  d ise tu ju i oleh  
B A N K  serta untuk penutupan p ertan ggu n gan  a s u r a n s i, b ia y a  m e n ja d i tan ggu n gan  
an ggota .

Pasai 7
P E M B A T A S A N -P E M B A T A S A N

Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. berdasarkan Perjanjian ini dan 
dokum en-dokumen lain yang timbul sehubungan dan berkaitan d en g a n n y a , m aka lanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BANK, PEMINJAM tidak d ip erk en an k an  m elakukan  tindakan- 
tindakan sebagai.berikut-:_____________________________________________________________________________

i- Menjual atau dengan cara lain m engalihkan hak atau m en yew ak an /m en yerah k an  
pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset P E M IN J A M , baik barang*barang 
bergerak maupun tidak bergerak milik PE M IN JA M , k ecu a li d a lam  rangka menjalankan 
usaha PEMINJAM sehari-hari.
M e rij aiffi n kan7 irieng agun k a n dengan cara bagai iriSrfaplJn k ek ayaan -  P E M IN  J A'M—k*Cpada~ 
orang/pihak 'lain,' "kecuali" m enjam inkan/m engagunkan ' k ek a y a a n ' kepada ' BA'NK*"

.^ .^ il^ j^ .O iL ^rm aktub-dalam-perjanjiafi-perjanjian-jam i n an . ..............  ............... -  ■

Mengadakan perjanjian yang dapat m enim bulkan k ew a jib a n  P E M IN JA M  untuk 
membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka m en ja la n k a n  usaha PEM INJAM  
sehari-hari. /

Menjamin langsung ma’ipjn tidak langsung pihak k e tig a  la in n y a , k ccu a li melakukan 
endorsemen atas surat-surat yang dapat d iperdagangkan untuk k ep er lu an  pembayaran atau 
penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan d a lam  m en ja la n k a n  usaha. 
M emberikan pinjaman kepada atau menerima pinjam an dari p ih ak  lain kecuali dalam 
rangka m enj a lari k'anTi s a h'a ‘ P EM I NJA’M 'se hari -hari.

6- Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha P E M IN J A M  sep erti yan g  sedang 
dijalankan dewasa ini.

Mengubah—susunan—pengurus,--susunan---para--pemegang—saham— dan -nilai—saham—
p e m i n j a m .

.i .

4.

7.

A
T
10.

-Mengumumkan dan membagikan deviden saham  P E M IN JA M .
Melakukan merger atau akuisisi atau konsolidasi.

------- L_ M em berikan kredit m otor atau m ultiguna d a r i B A N K  k e p a d a  a n g g o ta  y a n g  telah
m endapatkaii pinjam an (lari lem baga K eu a n g a n  Ia i n n y a , k e c u a l i fasi I i f as“ 
pinjam annya t61ah lunas.

M em bagikan SHU apabila terdapat k ew ajib an  y a n g  t e r t u n g g a k  k e B A N K  

M em berikan pinjam an untuk fasilitas PT K -1 (d a n  s e b a l ik n y a )  k ep a d a  anggota  
PEMINJAM yang telah m enerim a fasilitas p in ja m a n  P T K . ____________ __________

Pasal 8
PER LIN D U N G A N  T E R H A D A P  P E N G H A S I L A N  B A N K

12.

f c ™ ua biaya >^ng dapat ditagih dan harus dibayar dan y a n g  tim b ul berd asarkan  Perjanjian
—tapi—t-idak—ter-batas-kefiadar-biaya-biaya-

-y a n g -bertalian dengan penyirftpanan dan pemiiikan jam inan, ubah serta  b eb a n -b eb a n  dan' se^iap 
pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau  p en a seh a t hukum  yang diberi 
tugas oleh B A N K untuk menagih kredit tersebut, segala o n g k o s -o n g k o s  y a n g  bersangkutan  dengan 
realisasi jaminari itu, termasuk komisi dan pem bayaran-pem bayaran la in n y a  k ep ad a  pihak ketiga, 
demikiarrpula~pajak'"(sepertirnamun~tidak' -terbatas"' p a d a -b e a 'm a te r a i)  daripada PerjanjianHni 
(termasuk segala perubahan dan/atau penambahannya) m enjadi ta n g g u n g a n  P E M IN JA M .

Juga, apabi la.tcr jadLperubahan pada^jidangriuidang._p.e.i:aUimn— p-ejiiuid a n liid iing
pelaksanaannya atki penafsirannya’ itau hal-haTM aih1 ya iig  m e n g a k ib a tk a n  bertam bahnya biaya

/ h a l a m a n  k  c  9  d a r i  13
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( s e p c r ii , nam un tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK  
seh u b u n g a n  dengan pemberian Fasilitas' Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan 
P E M IN J A M .

M aka sejak  tanggal permintaan B A N K , PEMINJAM wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
m em b a y a r  tam bahan biaya-biaya tersebut kepada BANK .

Fasar9~
----------------- JAMINAN-ATAS-P-F/MBCRIAN-KUEDIT--------

"Untuk— m e njam in -pem bayaran- lunas, •penafrrtcrtftr-dan-dengan-sebagatm ana— mest-inya- 
sem u a  j u m l a h  uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK  
b e r d a s a r k a n  Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jum lah pokok 
pin jam an (-p in jam an ), bunga, biaya-biaya.dan.lainrlain jum lah uang yang wajib, maka 
P E M IN JA M  iTTfeTryerahkan pada BANK  Jaminan(-jaminan),‘ yang pengalihan hak
k ep em ilik a n n y a  dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat 
d alam  bentuk, jum lah dan isi yang memuaskan BA N K , termasuk namun 'Hidak_tecba.tas— 
pada hal-hal sebagai berikut,^berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang 
diuraikan  dalam  perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari Perjanjian ¡m, yaitu :

J a m in a n :  . ..................... . . . . . .  ________ ___ _________________

• Berupa Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperasi' kepada para anggotanya, 
minimal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

y a n g  m ana untuk selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam akta terpisah yang merupakan 
satu  kesatuan  dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

D an b a ra n g -b a ra n g .jam inan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari dengan akta 
p em b erian  jam inan yang terpisah. •

B A N K  berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang - 
-disebut-pada-ketentuan-ketentuan-di-atas:---------------------------------------------------------------------------------

Pasal 10 
KOMPENSASI

K ew a jib a n  PEM INJAM  untuk membayar kembali hut&ft&UYa pada B A NK berdasarkan 
P erjanjian  ini atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, waj\b dipenuhi oleh 
P E M IN J A M  tanpa PEMINJAM berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) 
d en g a n  tagihan/piutang dagang-PEM INJAM  terhadap BANK (bila ¿da) dan tanpa hak 
u n tu k  m enuntut terlebiiniahulu suatu pembayaran lain (countcrclaim )'

P E M IN J A M  m enyetujui bahwa tagihan/piutang dagang PEMINJAM pada BANK (bila 
ad a ) tidak  dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK  
ber'das'a7k^“ Perjanjian ini'luau b"eTdawk“ai~ p cija^ ^  ian lain“ yang disebut'
d a lam  Perjanjian ini. PEMINJAM dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut 
d a lam  pasal l425.^ainpaU sH gaJLl422,K itab Undang-undang Hukum Perdata.

...................................Pasal II
------------------------------------------------- PE N G A L IH A N  H A K ------------------------------------------------------------

••nTTniknYip.ii^alihkTiri7~baik-scluruh~^tairscbagianrhaNiak-dan-kewajiban-kewajibannya-yano4imbtil-
-schubungan-dengan-Easilitas-K rediLyang_dibe£ikan_pada__PEM INJAM berdasarkan Perjanjian, ini
(b er ik u t p eru b ah an  dan/atau penambahannya)^ kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan 

"terlebih  d a h u lu '” dari PE M IN JA M ; menyimpang~*dari hal dirhuka, PEMINJAM tidak dapat 
m e n g a lih k a n  s e g a la  hak dan kewajibannya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis 
te r le b ih  d a h u lu  dari B A N K .
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Pasal 12 
KELALAIAN

Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan I . I . diatas, berikut 
segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari PEMINJAM terhadap BANK, baik karena 
hutang pokok, bunga, koniisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang lerhutang berdasarkan 

eijanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus 
se u ruhnya, tanpa perlu adanya surat "teguraft* juru “ sita atau surat lainnya yang serupa denganilu, 
yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :
I- Bilamana angsuran hutang pok^k dan/atau bunga dan/atau jumlah yang lerhutang lain
 yangtim bul-berdasarkan-Perjanjian-4ni-tidak-dibayar-lunas-pada_w aktu_danjJenganjcara------

sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian in i dan/atau perubahan dan/atau 
perpanjangannya, dimana lewatnya- waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah 
bahwa PEMINJAM telah melalaikan Kewajibannya; : r  ------ ------------ _— -------~

2.------ Bilamana menurut BANK. PEMINJAM tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau 
--------- — memenuhi namun hanva sebagian, paling tidak salah satu dari, syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan lairvtdalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran 
yang . tcrmaktub..dalam_perjanjianrperjanjian.jaminan yang dibuat berkenaan dengan 
Perjanjian ini. - .......................

3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan 
Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan . 
Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam 
atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting.

4- Apabila semata-mata rrtenurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan
solvabilitas PEMINJAM mundur sedemikian rupa yang dapat mcngalyibatkan 
PEMINJAM tidak dapat membayar hutangnya lagi.

5* Bilamana ‘PEMINJAM’ atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin
pembayaran hutang-hutang PEMINJAM (untuk selanjutnya disebut juga PENJAMIN) 
berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan 
pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("surseancc van betaling") kepada 
instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah

---- ------ -dapaLdltagih (jatuh waktui atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dari
menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan 
untuk kepailitan telah diajukan terhadap PEMINJAM dan/atau terhadap PENJAMIN 
kepada instansi yang berwenang. .
Bilamana PEMINJAM atau PENJAMIN, dibubarkan alau mengambil keputusan untuk ... 
bubar, (bilamana .. PEMINJAM..atau. PENJAMIN adalah suatu perusahaan) Casu Quo 
meninggal dunia atau menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakaan berada • 
dibawah pengampuan ("Onder Curatele Gesteld").

7* Bilamana kekayaan PEMINJAM atau PENJAMIN seluruhnya atau sebagian disita oleh 
instansi yang berwajib; atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan PEMINJAM 
atau PENJAMIN dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas 
Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini. 

k- Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang
PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang 
berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah 4 
karena sebab apapun juga.

9- Apabila PEMINJAM atau PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan
dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian 
yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang alau pemberian kredit dimana 
PEMINJAM atau PENJAMIN adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana 
kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak 
lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan 

-daJaro_peqanjian fprsphiit m enjadi, harus d i bayar „atau dibayar kembali dengan__seketika____ >
dan sekaligus pada tanggal jatuh w a k t u  pembayaran yang telah ditentukan.------

10. Bilamana tidak dapat.diperoleh salah satu.atau beberapa atau .seluruh U i n, persetujuan 
atau wewenang, baru~muupun perpanjangannya, y ^ /d ik e lu a rk a n  oleli instansi yang
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berw ajib dan yang disyaratkan unluk dan dalam rangka pem buatan, penyerahan dan 
pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan  
pem berian Fasilitas Kredit ini.

A p ab ila  nilai asset/kekayann milik PEMINJAM menurut penilaian BANK  menurun.

Pasal 13
K E T E N T U A N -K E T E N T U A N  T A M B A H A N

A . r

v/«-

Jum lah Kredit beril-ajr^dmTiH^IsFbllni^^eiKJar provlsij ongkds:ongkl5s da irb iaya- 
biaya lainnya -  ”  yang-— terhutang--oleh-PE M IN JA M —kepada--BANK — berdasarkan-
P R K JA N JIA N  ini wajib - dibayar kem bali• dengan lunas, penuh dan sebagaim ana  
m estin ya  oleh  PEMINJAM kepada BANK , selam bat-lam batnya - pada- tanggal
0 5 / 0 8 / 2 0 1  1.______ » satl1 dan *a'n tetaP memperhatikan ketentuan pasal 12
m en gen a i Kelalaian dalam Perjanjian ini. -••• •-•••— =••------r -—-
F asilita s Kredit ini b uku n merupakan fasilitas "rcvolving" di mana PEMINJAM tidak  
d a p a t  melakukan""" penar'kan pln|am an_ atas"_dana"pembayaran_ kcmbali -yang -telah-- 
d,'lakukan PEM JNJANl atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu sejam a ianeka waktu
P E R JA N JIA N  in i............... ............................. ................‘ . T  . 7 7 ”  '
K o n d is i  K h u su s berdasarkan Perjanjian ini adalah :
P E M IN JA M  d ip erk en an k an  untuk m elakukan P rcpaym cnt (fo bc advicc den d a  
s e b e s a r  I %  dari-ou tstan d in g  yang d ilunasi untuk p injam an kurang dari satu  tah u n ). 
K r ite r ia  E n d u ser  :
- S y a r a t  U m u m  D ebitur: _ _

1. G u r u  te la h  tercatat sebagai pegaw ai tetap (P egaw ai N egeri)
2 . M in im a l m asa kerja 2 (dua) tahun
3 . A n g g o ta  y a n g  m enerim a kredit dari BANK m erupakan anggota KPRI y a n g

m e n d a p a t re ko m e n d asTd’ari"T5 E MIN J A M '
4 . M in im u m  T ak e H om e Pay sebesar RP. 1 .000.000,- (satu ju ta  rupiah) per bulan

- 5. J a n g k a  w a k tu : fasilitas-p in  ja m a n -m a k sim a l-5 (lim a) ta h u n -a ta u -tid a k- m eleb ihi
sa tu  ta h u n  sebelum  karyaw an pensiun, baik untuk pinjam an m ultiguna atau p u n

— —  k c  n d a ra a n; b e r m_o to r ...... - • - ............................— ---------  
6. J a n g k a  waktu kredit dari BANK ke PEMINJAM dan dari PEMINJAM kepada  

a n g g o ta  tida irijo  le lfn u ilcb i (tufa r/ sisa  ja n g k a  waktirkaryawiTiTlfolu Icpeivs I u n
7. A n g g o ta  d iw a jib k a n  untuk m enutup a s u m s i  jiw a (u n tu k  fasilitas m ultiguna dan

—  k e p e m il ik a n m o to r )  d a n w a jib  untuk-m enutup  asuransi kehilangan (T L O ) khusus-
u n tu k  k ep em ilik a n  m otor.

“S t r u k t u r  K r e d it  untuITM uIfiguna : “ ; “  1 |
1. T u ju a n  p em b ia y a a n  untuk  M ultiguna
2 . J a n g k a  w a k tu  p em b iayaan  m aksim al 60 (enam  puluh) b u la n -----------------------------------
3 . P e n ib a 3'aran  k em b ali angsuran-tiap  bulan-
4 . P e m b ia y a a n  m ak sim al sam pai dengan R p .15.000.000,- (lim a bolas juta rupiah) 

p e r  a n g g o ta , anggota  yang m endapatkan p lafond m aksim al Rp. 15.000.000,- (lim a  
b e la s  ju ta  ru p iah ) hanya anggota yang akan m elunasi pinjam an pada PEMINJAM  
/  p ih a k  k e-3 , sed an gk an  untuk anggota yang tidak m em iliki pinjam an, plafond  
m a k s im a l y a n g  d iberikan  RP. 10.000.000,- (sepuluh ju ta  rupiah)

E v a  lu a s i K r e d it  :
I. P e m b a y a r a n  k em b ali angsuran setiap  bulan dengan rasio angsuran m aksim al 40 

%  (e m p a t  p u lu h  perseh ) dari Take H om e Pay.

Pasal 14 • - .......................... -
'  K E T E N T U A N  P E N U T U P

P L 'M /N . /A  M  d cngaiL JjiL menyatakan balnva PEM IN JA M  tunduk kepada_semua
peraturan-peraturan dan kehijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada 
BA N K sekarang dan yang akan diadakan kelak.
Semun dan setiap kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan 
Peri an iian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting diUi nda.k dapat dipisahkan 
lari Perjanjian ini. >ang tanpa adama kuasa-kuasa ter l̂ îl Perjanjian irn i'tdcik akan

/¡(¡/cmm/Vkc I2 dori [j
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3.

4.

5.

dibuat dari dengaridemikian" niaka kuasa-kuasa tersebut lidak dapat ditarik kembali 
maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813. 1814 dan 1816 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan 
atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.
Mengenai Perjanjian ini PEMINJAM dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 
1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Terhadap Perjanjian ini Jan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat 
Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk
p a d a  hukum negara Republik Indonesia.
Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat 
k dudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
isf ri Kelas I A Bandung di Bandung. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang 
RANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/ gugatan hukum 
terhadap PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah

i ran perundang-undangan maka bila menurut penilaian B A N K  ketidakbcrlakuan 
pera u berSanCTkutan tidak membahayakan kepentingan B A N K  maka ketidak berlakuan 
C ^ ltu an  tersebuAidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini
Kcieiuu atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang

• lMc atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suatu 
dilaku an tay tynt.yt^jLd^.melemahkanJiakj..wewenang atau .tuntutan tersebut 
hak, . <jjart ikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan 
^afl bTatau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh

PEMINJAM. ______  ' _____________________

BANK,
PT. BANK NIAGA Tbk

PEMINJAM,
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS 
PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI 
‘‘GOTONG ROVONC’’ (IvP-RI COTONCTROYONG)

- \

jSefegtoriy.

.r r  - t Vt,

Bendahara
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN D O N ESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

( 1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan m enyerahkan kepada P en er im a  F id u sia
Sertifikat Jam inan Fidusia pada tanggal yang sam a dengan tan gga l p e n e r im a a n  p erm o h o n a n  

pendaftaran. ^
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari B uku D aftar  F id u s ia  m e m u a t catatan  

tentang hal-hal sebagaim ana dimaksud dalam  Pasal 13 ayat (2 ).
(3 ) Jaminan Fidusia lahir pada.tanggal yang sam a dengan tanggal d ica ta tn y a  J a m in a n  F id u sia  

dalam  Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

t H Dalam  Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaim ana dim aksud d alam  P asa l 14 aya t (1 )
dicantumkan kata-kata "DEMI K EA D ILA N  B E R D A S A R K A N  K E T U H A N A N  Y A N G  
M A H A liS A " .

U )  Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaim ana dim aksud dalam  ayat ( I ) m e m p u n y a i kek u atan

eksekutorial yang sam a dengan putusan pengadilan yan g  telah  m e m p e r o le h  k ek u a ta n  hukum  
letap.

(3) Apabila debitor cidera janji. Penerima Fidusia m em punyai hak untuk m en ju a l B en d a  yan g  
menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
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PEMBERI FID IISU  1 PENERIMA FIDUSIA

Najna : KOPERASI PEGAWAI R!:.PUBLIK 
INDONESIA DINAS PENDIDIKAN 
NASIONAL  KECAMATAN SUKAHAJl 

“GOTONG ROYONG” (KPRl-GOTONG 
ROYONG)

A/ainaf : berkedudukan df Kabupaten Majafengka 

Pekerjaan : —

Nania : PT. HANK NIAGA 'Ibk

Alamat : berkedudukan daft berkantor pusat di 
Jakarta 

Pekerjaan: --

laminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA------------------------------------
Sejumlah Rp. 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ( empatratus juia rupiah ) — ------------;-------------------------- -----------------------------
Derdasarknn akta Perjanjian Kredit dibawah 1 angan tanggal 5-5-2006 honior : 420/PTK-!/BDG/2006,----------------

Dengan nilai Penjaminan sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empainilus juta rupiah).------------- ■------------------------------

OBYEK JAMINAN FIDUSIA
JE N IS  O B Y E K BUKTI ilAK i, NILAI OBYEK

• seniua dan setiap hak, wewenang, —
agihan-tagihan serta klaim -klaim-----
rang sekarang telah dan/afau------------
likemudian hari akan d im ilik i,---------
liperoleh dan dapat dijalankan oleh -
^emberi Fidusia terhadap para---------
inggota Koperasi.

♦

BERDASARKAN SURAT------------
PERNYATAAN dan LAMPIRAN —  
FIDUSIA yang ditandatangani oleh — 
Tuan M. Ade Suditrtpuia (Ketua), —
Tuan Mohainad Edi Suaedi--------- :—
(Sekretaris), dart Tuan Mantan-----
Hcrmanto (Bendahara),------------
tanggal 5 Mei 2006 benneterai —  
cukup.

*

Rp. 400.000.000,- 
(cmpatrntxisjuta rupiali)

♦

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam akta totiggal 5 Mei 2006-----------------------------
Nomor 11,- yang dibuat Notaris T1RN NORJV1AN LU BIS, S.II. berkedudukan di Bandung.-——------------

'V

D i b u k u k a n  d a n  T a n g g a l P e n e rb ita n  S ertifik a t 
B a n d u n g , 12 J u n i  2006

A .N . M E N T E R I  H U K U M  D A N  H A M  R I. 
K e p a l a  K a n t o r  W ila y a h  D e p a r te m e n  H u k u m  d an  H A M  Ja w a  B ara t

D r s .  S U G E N G  H A N D R IJO , Bc.BP, SH ., M M . 
N IP . 040016277
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P E R U S A H A A N  U M U M
SA R A N A  P E N G E M B A N G A N  U S A H A

N‘»inor /SP3/C.3/1 i1/2004 Bandung, M a r e t  200-1
i ampiran :
Perihal : SP3 Induk atas K'*edil Yang Kepada Y ih..

Disalurkan Kepada Koperasi Pimpinan PT Bank Niaga
Pegawai/Karyawan Cabang Bandung

Jl. RE Martadinata No. 1 34
Bandung

Berdasarkan :

a. Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Sarana dengan PT. Bank 
Niaga Tbk Nomor . /PKK/IX/2000 Tanggal 22 September 2000

b. Surat PT. Bank Niaga Tbk Nomor /SK/UKM/BDG/2004 tanggal 
24 Maret 2004

Menunjuk Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Sarana Pengembangan
Usaha dan PT. Bank Niaga Cabang Bandung serta surat tersebut dialas, maka
perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Bandung dapat menjamin 
kredit pegawai yang disalurkan PT Bank Niaga Cabang Bandung kepada

• Koperasi Karyawan dan atau Kopfcrasi Pegawai untuk diteruskan kepada 
para anggotanya dengan plafond sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar 
rupiah) sepanjang memenuhi’ ketentuan dan persyaratan PT Bank Niaga 

___ Cabang Bandung.
/  2. yProsenia.se Penjaminan Perum Sarana adalah sebesar 100% dari nilai 

plafond kredit (untuk resiko kematian)'dan 75% dari nilai plafond kredil 
(untuk resiko PHK dan kredit macet).

3. Jangka waktu penjaminan kredit sama dengan jangka waktu perjanjian 
kredit berikut perubahannya yang telah ditandatangani oleh Bank dan 
Debitur.

4. Seluruh ketentuan dari persyaratan kredit dari Bank otomatis menjadi 
syarat penjaminan Perum Sarana.

Adapun ketentuan penjaminan kredit adalah:

A. Kredil kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai 
(Kopeg) adalah kredit dari PT Bank Niaga kepada k-np^rasi (hnk«n 
untuk modal kerja dan atau investasi usaha kopkar/koppeg) yang 
diteruskan »kepada anggotanya dilingkungan Perusahaan Swasta, 
BUMN/D dan instansi /lembaga Pemerintah yang pembayaran gaji 
anggota koperasi dimaksud melalui atau tidak melalui PT Bank Niaga. 
Adapun kriteria kopkar/koppeg yang layak mendapatkan kredit:
- Memiliki hadan hukum
- Perusahaan induk adalah Instansi/lembaga Pemerintah, BUMN/D. 

Perusahaan Swasta Nasional atau lembaga yang mapan
- Memiliki pengurus yang aktif
- Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal I 

tahun terakhir
- Kinerja Kopkar/Koppeg menunjukkan adanya laba/keuntungan
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is A n g g o ta  koperasi adalah karyawan/pegawai lelap yang memiliki
s t a n d a r  penggajian  baku di instansi/lcmbaga/perusahaan tcmpai 
.mggo'.n bekerja

c Sumber pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji
langsung oleh bendaharawan perusahaan terhadap anggota 
kopkar/koppeg dimaksud dan selanjutnya disetorkan ke PT Bank 
Niaga oleh Kopkar/Koppeg dengan berdasarkan surat kuasa 
pemoiongan gaji oleh bendaharawan gaji dimana tempat anggola 
kopkar/koppeg bekerja.

1). ' ’elaksanaan akad kredilnya dilakukan oleh Kopkar/Koppeg.

!■. Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada Kopkar/Koppeg adalah sebagai
berikut :

\ To. I J ru t J a n g k a  W a k tu  K red i t T a r i f  Im bal Jasa
1 s.d. 1 tahun 0,50%
2 > 1 - 2  tahun 1,00%
nJi > 2 - 3  tahun 1,30%
4 > 3 - 4  tahun 1,70%
5 > 4 - 5  tahun 2,00%

Imbal Jasa Penjaminan dibayarkan dengan cara mentransfernya ,kc 
rekening Perum Sarana Pengembangan Usaha Bandung dengan 
nomor 130.0098074654 pada Bank Mandiri Cabang  Metro Jalan 
Sockarno-Hatta No. 638 Bandung.

\dnpun ketcnluan tambahan yang mengikuti adalah :

». A n g g o t a  koperasi calon penerima kredit ; berstatus sebagai
k a r y a w a n /p e g a w a i  letap dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun serta 
ja n g k a  w a k tu  kredit lebih kecil dibandingkan sisa masa/umur pensiun yang 
b e r s a n g k u ta n ;

5. Surat kuasa dari anggota kepada bendahara instansi/lcmbaga/perusahaan
 ̂ untuk memotong gaj' karyawan/pegawai guna penyelesaian kewajibannya

pada Bank.

Daftar nominatif yang berisi nama-nama, take home pay (TMP), besarnya 
angsuran, jangka waktu dan jumlah kredit masing-masing 
karyawan/pegawai yang telah direkomendasikan oleh koperasi atau 
instansi/lcmbaga/perusahaan.

1. Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) oleh PI. Bank Niaga
Cab. Bandung kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai 
berikut:
a. Hasil analisa singkat tentang kredit (executive summary) dari Bank 

atas masing-masing kopkar/koppeg atau instansi/lembaga/pcrusahaan.
b. Daftar nominatif
c. Potocopy Akad Kredit
d. Folocopy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan
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i

!. Rank Niaga berhak untuk mengajukan klaim k epruk i  Perum Sarana 
^pabila :
j a /  Nasabah meninggal dunia tetapi bukan d i s e b a b k a n  k a r e n a  b u n u h  

diri. '

^f^Nasahah diberhentikan dari tempat kerja (PHK) teiapi bukan 
disebabkan karena tindakan melawan hukum

e. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank (ndonsia

Surai Pengajuan Klaim disampaikan oleh PT Bank N iaga secara 
tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tim bulnya hak klaim, 
yang dilengkapi dengan:
a. Data Posisi terakhir'pinjaman nasabah
b. Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan dan kartu 

identitas nasabah bagi nasabah yang meninggal dunia, apabila 
pengajuan klaim disebabkan kematian nasabah.

c. Surat Keputusan PHK dari Instansi/tempat nasabah bekerja dan 
kartu identitas nasabah bagi nasabah yang d i-PHK, apabila 
pengajuan klaim disebabkan PHK.

d. Dasar Perhitungan jumlah kredit yang diklaim dituangkan dalam 
Berita Acara Klaim yang ditandatangani PT Bank N iaga.

3. Klaim yang dapat diajukan oleh PT Bank Niaga adalah maksimal 
sebesar 100% dikalikan plafond kredit (untuk resiko kem atian) dan 
75% dikalikan plafond kredit (untuk resiko PHK dan kredit macet)

4. Keputusan atas Klaim yang diajukan PT Bank- N iaga akan 
disampaikan Perum Sarana selambat-lambatnya 14 (em pat belas) hari 
terhitung sejak berkas pengajuan klaim dari PT Bank N iaga diterima 
secara lengkap. .

5. Atas Klaim yang dapat disetujui, Perum Sarana akan menyampaikan 
persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada PT 
Bank Niaga, surat tersebut memuat data tentang :
a. Jumlah Klairn yang diajukan oleh PT Bank Niaga
b. Jumlah Klaim yang akan dibayar oleh Perum Sarana 
Sejak Klaim dibayar oleh Perum Sarana maka sisa kredit nasabah 
sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Sarana tersebut beralih 
menjadi Piutang Subrogasi Perum Sarana
Setelah Klaim dibayar oleh Perum Sarana m aka PT Bank Niaga 
tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/penarikan 
kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. U ntuk itu Perum 
Sarana sccara otomatis memberi kuasa khusus kepada PT Bank Niaga

( j y  Perum Sarana dan PT Bank Niaga dapat juga m elakukan upaya
penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama m aupun sendiri- 
sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing.

9. Pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya
pembayaran klaim harus disetor kepada Perum Sarana sesuai dengan
besarnya resiko yang ditanggung.

H a la m a n  3 dari 4 i

h
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I 0 I lak Klaim menjadi Hapus dengan sendirinya apabila :
a P !' Bank Niaga tidak mengajukan kepada Perum Sarana seteiah 

k-wai 2 (dua) bulan takwim sejak timbulnya hak untuk mengajukan 
klaim 7

b. P 1 Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetorkan imhal jasa 
penjaminan

c. p 1 Bank Niaga tidak melengkapi berkas pengajuan klaim yang 
dipersyaratkan dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat 
pemberitahuan dari Perum Sarana.

S e b a g a i  tan d a  perse tu juan  atas ketentuan dan persyaratan di atas, diharapkan 
l’ I B a n k  N ia g a  ( 'a b a n g  Randimg m enyampaikan tanggapan atas Sl}3 ini 
s c l a m b a l - l a m b a in y a  30 (liga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya ST3 
ini.

D e m i k i a n  su ra t  ini d isam paikan. Atas kerja samanya, diucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM 
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

¿'abang-B'.UuUing 't.o*'

I Ialaman 4 dari 4
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PERUSAHAAN UMUM 
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Sertifikat Penjaminan
0 3

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha sebagai PENJAM IN d en g a n  ini 
mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerim a Jam inan.

P E N E R I M A  J A M I N A N

PT BANK N IA ^^U -K M  C E I^ ^ R ;b ;A N D U N G  
Jl. R-.E: M ^käinata ilN oi 134 B an d u n g  40113

- i V  A  t ' .  r ' *  •• VI_______________

KPRI G O T O N ^R O ie^G  - S ^ Ä H A JI-^ A JA I -liNGKA
'J'-

1. Jumlah Kredit •\'o-.‘vv
2. Jumlah Penjaminan ’̂ ^ /> ^ R i^ ^ .O O ( i ! 66d>bO v^-, M_ _ _ _ - j, niflm f t »JEftfrTiCIM
3. Jangka Waktu Kredit
4. Jenis/Skim Kredit
5. Penggunaan Kredit
6. Tingkat Bunga
7. Imbal Jasa Penjaminan/Fee
8. Masa Penjaminan

Sesuai Akad Kredit 
: Pinjaman-Transaksi K husus (PTK)
: Pembiayaan Kebutuhan 27 A n g g o ta  K op erasi 
: Sesuai Akad Kredit 
: Rp 5.440.000,00 
: Sesuai Jangka Waktu Kredit

Diterbitkan di 
pada tanggal

Bandung  

24 M ei 2006

Kepala Cabang K ep ala  B a g ia n
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RUANG CATATAN

SP ini d iterb itkan  dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam :
1. Penjaminan kredit ini berlaku untuk maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kredit 

yang d irealisasikan un tuk  resiko non jiwa antara lain resiko phk dan kredit macet, dengan pengertian 
besar pem bayaran  klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang tertunggak dikalikan 
dengan prosentase jum lah penjaminan kredit, dengan batas Setinggi-tingginya sebesar kredit 
yang direalisasikan dikalikan dengan prosentase jumlah penjaminan.

2. Penjaminan ini wajib untuk merujuk dan memperhatikan atas :

a. Perjanjian Penjam inan K redit antara Perum Sarana (d/h Perum PKK) dengan PT Bank Niaga No. :
' /P K K /IX /2000 tanggal 22 September 2000.

b. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk (SP3 Induk) atas Kredit yang Disalurkan Kepada 
Koperasi P egaw ai/K aryaw an  N o .: YSP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2Ó04.

c. Surat Bani: N iaga No. : /UKM/BDG/2006 tanggal lOMei 2006 perihal Permohonan Penerbitan
SP a.n. KPRI G otong Royong - Sukahaji Majalengka.

Menjadi Perhatian bagi Penjamin. Penerima Jaminan dan Terjamin bahwa:
pabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka 

Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaininun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan telah diselesaikannya ganti rugi penjaminan (klr.iin) oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya yang 
tdah beralih menjadi hak subrogasi Penjamin.'/
Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. ^

itor Pusat:
hinR Sarana Penjaminan Jalan Angkasa Blrk H-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakana-10720, Tel. 62-21 6540335
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LA M PIR A N  SERTIFIKAT P E N J A M IN A N  
N O M O R : ' * 03 T A N G G A L  24 M EI 2006

A T A S KPRI G O T O N G  RO YO NG  - SU K A H A JI M A J A L E N G K A

Berdasarkan surat Bank Niaga No: /U K M / BDG/2006 Tanggal 10 M ei 2006

No. Namn / Alnmat 
Pcrnohon

roHpk
PinjVmnn

(Rp)

Jumlah
Penjaminan

(Rp)

Jangka
Waktu
(Rln)

Jasa
renjaminan

1 SUADI 15,000.00() 11,250.00<) 60 204,000
2 MAMAN RUSMANA 15,000.00() 11,250,00() 60 204.000
3 OOD SIROJUD1N I5.000.00C 11.250.00C 60 204.000
4 SYAMSURI 15.000.00C 1I.25Ö.00C 60 204.000
5 SUMARTA 15.000.00C 1I.250.00C 60 204,000
6 ROSMINAH 15.000.000 II.250.00C 60 204,000
7 UCU MAKSUROH 15.000.000 11,250,000 60 204,000
8 LIS GUNARSJH I5.00Ö.Ö00 11,250.000 60 204,000
9 NANANG RAHDIANA . 15,000.000 11,250,000 60 204,000
10 ETI SURYATI 15,000.000 11,250,000 60 204.000
11 YAHYA I5.ÖÖ0.000 11,250,000 60 204,000
12 SUDIRMN 15.000.000 11,250,000 60 204,000
13 NANA ROSNAWATI 15.000.000 11.250,000 60 204.000
14 NANI KURNIASIH 15.000.000 11.250.000 60 204.000
15 CHOERUDIN 15.000.000 11.250.000 60 204,000
16 FAHiRIN 15.000.000 11,250,000 60 204.000
17 ANSORI 15.000.000 11.250.000 60 204,000
18 UTIN BETIIRAWATI 15.000.000 11.250.000 60 204.000
19 JAENUDIN 15.000.000 11.250,000 60 204,000
20 IIN SUPRIHATIN 15.000.000 11.250.000 60 204,000
21 JUJU JUNENGSIH 15.000.000 11,250.000 60 204,000
n ASMAD1 15.000.000 11,250,000 60 204,000
23 N. EDOH 15.000.000 11.250.000 60 204,000
24 MUJIO 15.000.Ö0Ö 11.250.000 60 204,000
25 ^VHMAD UCIN SPD. 15.000.000 11.250.000 60 204.000

,2 6
27 i

VI. SUDITAPURA_________
vlUSTOPA ~  ■"

15.000.0001
10.000.000

11.250.000 60 204,000
7.500,000 60 136.000

JUMLAH | 400,000,000| 300,000,000 5 ,440 ,000

PERUSAHAAN UMUM 
SARANA PENGEMBANGAN USAHA 

Cabang Bandung

f-r,-

Kepala Cabang Kepala Bagian
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N o m or
Lampiran
P e r i h a l

/ S K / S M A - I / B D G / 2 0 0 8  B a n d u n g ,  2 3  M e i  2 0 0 8

1  ( s a t u )  s e t

P e n g a j u a n  K l a i m  a . n  K P R I  G o t o n g  R o y o n g

K e p a d a  Y t h .  J

P i n c a b  P e r u m  S a r a n a  B a n d u n g  

J l .  S o e k a r n o  H a t t a  N o .  7 2 2  G e d e b a g e  

B a n d u n g  4 0 2 9 4

S e h u b u n g a n  p e r i h a l  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  b e r s a m a  i n i  K a m i  s a m p a i k a n  h a l - h a l  s e b a g a i  b e r i k u t :

1 .  K r e d i t / p e m b i a y a a n  a . n  K P R I  G o t o n g  R o y o n g  K e c .  S u k a h a j i  ( d e b i t u r )  y a n g  t e l a h  b e r s t a t u s  

m a c e t  ( K o l e k t i b i l i t a s  5 )  t e r h i t u n g  s e j a k  3 0  A p r i l  2 0 0 8 .  A d a p u n  k o n d i s i  t u n g g a k a n  a n g s u r a n  

K o p e r a s i  h i n g g a  s a a t  i n i  s e b a g a i  b e r i k u t :

T u n g g a k a n  P o k o k  =  R p .  3 6 . 9 6 2 . 8 0 3 , -

T u n g g a k a n  B u n g a  =  f t p .  4 1 . 9 7 0 . 5 1 3 , -

D e n d a  P o k o k  &  B u n g a  =  R p .  1 1 . 4 6 4 . 4 S 4  -

•  T o t a l  T u n g g a k a n  =  R p .  9 0 . 3 9 7 . 7 7 0 , -

2 .  T o t a l  k e r u g i a n  B a n k  N i a g a  p e r  2 3  M e i  2 0 0 8  a d a l a h  :

P o k o k  =  R p .  3 2 8 . 2 6 4 . 0 1 9 , -

•  T u n g g a k a n  B u n g a  =  R f > .  4 1 . 9 7 0 . 5 1 3 , -

•  D e n d a  P o k o k  &  B u n g a  =  R p .  1 1 . 4 6 4 . 4 5 4  -

T o t a l  K e r u g i a n  =  R p .  3 8 1 . 6 9 8 . $ 8 6 , -

3 .  S e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  S e r t i f i k a t  P e n j a m i n a n  P e r u m  S a r a n a  P e n g e m b a n g a n  U s a h a

t e r l a m p i r  d i  b a w a h  a t a s  k e m a c e t a n  k r e d i t  d i m a k s u d ,  b e r s a m a  i n i  m e n g a j u k a n  p e r m o h o n a n  

k l a i m  s e b e s a r  7 5  %  dari kerugian d e n g a n  m e m p e r h i t u n g k a n  d e n d a  d e n g a n  r i n c i a n  s e b a g a i  

b e r i k u t  :

N o . N o . S e r t i f i k a t T g l  Terbit Perngajuan Klaim 
fRp ;  D r  K e r u g i a n ) *

Maksimal 
Klaim ( R p )

1 0 4  1 1 6 6  0 3 24 M e i  2 0 0 6 3 8 1 . 6 9 8 . 9 8 6 286.274.239.5 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

T o t a l

-Per 23 Mei2008

4 .  S e b a g a i  b a h a n  p e r t i m b a n g a n ,  b e r s a m a  i n i  k a m i  s a m p a i k a n  p u l a  k e l e n g k a p a n  b e r k a s  

p e n g a j u a n  k l a i m  s e s u a i  d e n g a n  y a n g  d i a t u r  d a l a m  P e r j a n j i a n  P e n j a m i n a n  K r e d i t  y a i t u  :

a .  A s l i  S e r t i f i k a t  P e n j a m i n a n

b .  C o p y  b u k t i  p e l u n a s a n  p e m b a y a r a n  j a s a  p e n j a m i n a n  ( t e l a h  d i k i r i m k a n  s e b e l u m n y a )

c .  P e r h i t u n g a n  t u n g g a k a n  y a n g  t e r m u a t  d a l a m  B e r i t a  A c a r a  K l a i m  ( f o r m  t e r l a m p i r )

d .  C o p y  h a s i l  B I  C h e c k i n g  d a t a  p e r  M e i  2 0 0 8

e .  P o s i s i  t u n g g a k a n  s e t i a p  e n d  u s e r

f .  K u i t a n s i  t a n d a  t e r i m a  d a r i  e n d  u s e r

D e m i k i a n  k i r a n y a  m a k l u m .  A t a s  k e r j a s a m a  y a n g  b a i k ,  k a m i  u c a p k a n  t e r i m a  k a s i h .

P T .  B a n k  N i a g a  T b k .

•V

A cco u n t u ftice r

C c  :  A r s i p

UKM Centre Head - Bandung

T « M o  T «<•»*>«» cLtAAsiJM o%
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BERITA ACARA KUMM

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Mei 2008, Vami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ^
Jabatan 
Alamat

UKNi Centre Head Bandung
31. RE Martadlnata No. 134, Bandung

Nama 
Jabatan 
Alamat

UKM Centre Head Bandung
Jl. RE Martadinata No. 134, Bandung

Telah mengadakan pemeriksaan setempat kepada :

Nasabah/debitur 
Badan Hukum 
Klasifikasi 
Alamat Lengkap

KPRI Gotong Royong Kec. Sukahaji
Koperasi
Koperasi
Jl. Pangeran Muhamad No 67 Kec Sukahaji Majalengka

Terhadap Kredit yang diperoleh dari PT. Bank Niaga Tbk (kreditur) untuk keperluan Kredit Modal 
Kerja dan Investasi yang diiarrtin oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (d/h Perum PKK) dengan 
Sertifikat Penjaminan (SP) Nomor seperti yang sesuai terlampir pada Surat Pengajuan Klaim 
No' ’ 'SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008, dimana total maksimal penjaminan sebesar 
Rp. 300.000.000,- untuk pokok pinjaman sebesar Rp. 400 .000 .000 ,-.
Perjanjian kredit antara PT. Baok Niaga Tbk (kreditur) dengan KPRI Gotong Royong (DEBITUR) :

No No. Perjaniian Tol
1 420/PTK-l/BDG/2006 05.05.06

Dengan hasil pemeriksaan tersebut telah didapat data dan kenyataan sebagai berikut:
1. Pembayaran kembali ke Bank Niaga tidak lancar karena mekanisme potong gaji oleh bendahara

terhadap masing-masing anggota tidak berjalan sepenuhnya.
2. Tunggakan dengan perincian :

• Tunggakan Pokok = Rp« 36.962.803,-
• Tunggakdn Bunga *  Rp* 41.970.513,-
• Denda Pokok & Bunga ¿lB&j----IA.,46^.454^------
• Total Tunggakan = Rp» 90.397.770,-

Total o/s pinjaman yang dijaminkan sampai dengan 23 Mei 2008 Rp 3 2 8 .4 6 4 .0 1 9 ,-
3. PT. Bank Niaga, Tbk telah membayar jasa jaminan Perum Sarana sebesar Rp 5.440.000.,- (Lima

Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Perum Sarana di
- Bank Mandiri Cabang Metro Bandung.
4. Sebab-sebab dari kemacetan tersebut adalah :

• Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota koperasi yang meminjam lagi ke 
BPR tanpa sepengetahuan koperasi dan dinas pendidikan.

• Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji end user untuk 
pembayaran angsuran sehingga peminjaman anggota ke kreditur selain koperasi tidak 
terkontrol.

0

5. Langkah-langkah/upaya pembinaan yang telah dilakukan :
• Collection secara intensif namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Coliection dilakukan 

langsung ke koperasi ataupun via telepon.
• Upaya reschedule dan restructure telah diajukan ke koperasi tetapi koperasi tidak dapat 

memenuhi persyaratan Bank yaitu penambahan jaminan dan penyelesaian tunggakan.
• Melakukan reminder kewajiban dan memberikan Surat Peringatan hingga peringatan terakhir, 

namun debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.
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6. Agunan yang disimpan Bank Niaga adalah :_____________ _________
Nama agunan Nilai ngunan_____ Jenis Nomor Tanggal
Fiducia_________ 100% dari plafond tagihan 11 05.05.06

Sesuai dengan isi Sertifikat Penjaminan ^SP) Perum Sarana dl atas, maka atas kemacetan kredit 
tersebut, kami sepakat untuk mengajukan klaim kepada Perum Sarana sebesar :
a. 75 %  x Rp. 381.698.986 = Rp. 286.274.239,5

Setelah klaim dibayar oleh Perum Sarana, maka semua sisa pinjaman tidak lagi dikenakan bunga,dan 
piutang PT. Bank Niaga Tbk ate-; KPRI Gotong Royong tersebut beralih menjadi piutang Perum 
Sarana (piutang subrogas!) sejumló.i yang diganti/dibayar oleh Perum Sarana. Segala agunan yang 
disimpan di bank-tetap disimpatLdi Bank ybs dan hanya dapat dikemhalik-an kppada KPR ftníññn 
Royong dengan persetujuan. Perum SarafiS.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagiamana mestinya.

P T . Bank Niaga Tbk

Banaung UKM Centre Head

Account Officer
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-.^Nanja Terjamin £ :?f >'?'5ertinkatpcn|amínan -'i •>, Tanggal Pokok Kredit * " v ' ^Tunggakan Kredit - pengajuan’ .
f^íNomo í?g$Tanggal“ ':T Realisasi'^ JLTempo í : . : Pokok*? >s,Bungá /"Denda'*? 'VJumlaffc.-'!

1 Suandi 04 116603 ■24*Me¡-06 10-MeHJ6 10-MeM1 15.000.000 12.309501 1.573.894 429.917 .. 14.313.712 10.735.284
2 Maman Rusmana 04116603 24-Mei-06 l0-Mei-06 10-MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
3 Ood Sircjudin 04 116603 24-Mei-06 IO-Met-06 10-MeM1 15:000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
4 Syamsuri 04116603 24-MeH)6 10*Met-06 10-Mei-11 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
5 Sumarta 04116603 24-Mei-06 10-MeM)6 10-MeM1 15.000.000 12.309501 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
6 Rosminah 04116603 24-Mei-G6 10-Mei-06 10-MeM1 15.000.000 12309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
7 Ucu Maksuroh 04116603 24-Met-06 10-MeM)6 10-Mei-lt 15.000.000 12.309.901 ■ 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
8 Lis Gunarsih 04116603 24*MeM)6 IO-Mei-06 t0-Mei-11 15JOOO.OOO 12.309.901 1.573394 429.917 14.313.712 10.735-284
9 Nanang Rahdiana 04(16603 24-Mei-06 10-MeM)6 10-Mei-ll 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
10 Eli Swyafi 04116603 24-Mei-06 10-Me»-06 10-MeMI 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.7« 10.735.284
11 Yahya 04 116603 24-Mei-C6 10-Mei-06 10-Mei-ll 15.000.000 12.309.501 1Í 73.894 429.917 14.313.712 10.735284
12 Sudirman 041166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-MeMI 15.000.000 12.309.901 1-573.894 429.917 14.313.712 10.735284
13 Nana Rosnawati 041166 03 24-MeH» t0-Mei-06 10-Mei-ll 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
14 Nani Kumiasih 04116603 24-MeWJ6 10-Mei-06 10-MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
15 Choerudin 04 1166 03 24-Mei-C6 10*Mei-06 10-MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
16 Farihin 04116603 24-Mei-06 10-MeM>6 10-Mei-ll 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
17 Ansori 04116603 24-Md-05 10-Mei-06 IO-Mei-11 15.000.000 12.309.901 1.S73.894 429.917 14.313.712 10.735284
18 Utin BeS Irawati 04116603 24-MeW6 10-MeK!6 10*MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
19 Jaenduin 04116603 24-Mei-06 10-MeWS . IO-Mei-11 1S.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
20. linSuprihaSn 04116603 24*MeW6 10-MeW6 10-MeMI 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.7Ü5284
1̂ Juju Junengsrh 04116603 24-Mei-CS 10-Mei-06 10-MeMI 15JOOO.OOO 12.309.901 1.573.894 429.917 14-313.712 10.735.284

22 Asmadi 04116603 24*MeW)6 10*MeW)6 10-Mei-ll 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
23 N.Edoh 04116603 24-toel-06 l0*Met-06 10-MeMI 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 1 ‘.31.T712 10.735284
24 Mujto 04116603 24-Md-06 10-Mei-C6 IO-Mel-11 1S.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.7f2 10.735284
25 OmoWthama 04116603 24-Mei*06 10-MeJ-CS 10-MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
26 M.Suditapura 04116603 24-MeW6 10'Mei-06 10-MeM1 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
27 Mustofa 041166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-MeMI 10.000.000 8.206.600 1XJ49263 286.611 9.S42.47S 7.156.856

JUMLAH 400.000.000 328.264.019 41.970.513 11.464.454 381.698.986 286274240

riy-
KetepngánXí;:
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No,.

1

»'.yNamaJerjarnlnS'..

Suandi

,^’^-ScrtKikat 
Í5 j Nomor^. 

041166 03

Penjaminan“ :';-:'
jftswlanggal;?-?'

24-Mei-06

***•*? U  Tang 
^•"•Realisasi 

10-Mei-06

galv ¿¿'¿p* 
i"? JLTempo*i\ 

10-Mei-11

i^ K r e d f r  ■

-3.ooo.Q8s-
>*.vpokok'.--

>.r>¿Tunggak 
•>Bunga •

an Kredit c- 
-"‘Oenda.y. ^»Jumlah-*-, 

" ill 71?

-.Pengajuan  ̂
Twaim (75%j; 

10 735 284

v  Keterangan/•••,
'• *v-;V • » \ * : '

2
3

Maman Rusmana 
Ood Sirojudin

04 1166 03 
04 116603

24-Mei-06
24-Mei-06

10-Mei-06
10-Mei-05

10-MeHI
10-Mei-11

_i5.ooaQoo
t̂SjOOOpfoo

12.309.901
12.309501

1 »0/
1573.894
1573.894

429.917
429.917

14.313.712
14.313.712

10.735.284
10.735.284

4 Syamsuri 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-Mei-11
^  l5.OQQ.ooo 12.309.901 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284

5 Sumarta 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-Mei-11 _ 1 5 ^ 0 0 0 12309501 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
6 Rosminah 04 116603 24-Mei-06 10-Mei05 10-Mei-ll Í5 jQQOjOOO 12309301 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
7 Ucu Maksuroh 04 116603 24-Mei-06 10-Mei-05 10-Mei-11 15IXS6.00Ó 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
8 Lis Gunarsih 04 116603 24-Mei-06 lO-Mei-Oo 10-Mei-11 15.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
9 Nanang Rahdiana 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-05 10-Mei-11  ̂ 15-CjoO.OOO 12.309.901 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
to Eli Swyali 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-G5 10-Met-H ' 1^000.000 12309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
11 Yahya 04 116603 24-Mei-06 10-Mei-05 10-MeMl' ts.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
12 Sudirman 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-05 10-MeMP lijwom 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
13 Nana Rosnawali 04 116603 24-Mei-06 10-Mei-05 10-MeMf* 15.000.000 12309.901 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
14 Nani Kurniasih 04 116603 24-f/lei-06 10-Mei-05 10-MeMt V5.000.0c0 12.309501 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
15 Chocrudin 04116603 24-MeW6 10-Mei-06 10-Mei-1i t5.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
16 Farihin 04 116603 24-MeW6 10-Mei-05 10-Mei-n 15X100.000 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735.284
17 Ansori 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-Mfc.Ji 15.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.73S.284
18 Ulin Beli Irawati 04 1166 03 24-Mei-06 10-Men06 lO-Mei-n 15.000.000 12309501 1573.894 429.917 14.313.712 10.735284
19 Jacnduin 04 116603 24-Mei-06 10-Mei-06 10-f̂ ej-ii 15.000.000 12.309.901 1573.894 423.917 14313.712 10.735284
2ff lin Supnhatin 04 1166 03 24-Mei-06 10-Mei-06 10-1̂ 11 \ 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
21 Juju Junengsih 04 116603 24-Mei-06 10*Mei-05 W-toeMi  ̂ isnnnooo 12309.901 1573.894 429517 14313.712 10.735.284
22 Asmadi 04 116603 24-l/ei-06 10-MeM)S IU-Mej-11 15.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14313.712 10.735284
23 N. Edob 04 116603 24-f.iei-06 10-Met-06 10-M9.11 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735284
24 Mujio 041166 03 24-MeH» 10-Mei-06 10-Wei-1 'l 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
25 Omo V/iharna 04 116603 24-Wei-C6 10-Met-C6 IO-t/ei-11 15.000.000 12.309.901 1573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
26 M.Sud.lapura 04 116603 24-f.tei-06 10-Mei-05 10-MeMI 15.000.000 12.309.901 1.573.894 429.917 14.313.712 10.735.284
27 f/uslola 04 1166 03 24-Mei-06 10-Me(-05 10-Mei-U 10.000.000 8.206.600 1.049.263 286.611 9.542.475 7.156.856

JUMLAH 400.000.000 328.264.019 41.970513 11.464.454 381.698.986 286274.240
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P E R U S A H A A N  U M U M  
# f l  S A R A N A  P E N G E M B A N G A N  U S A H A

Nomor
Lampiran
Perihal

: /P/C.3/VI/2008 Bandung nrr--
: 1 (satu) Lembar Un* 200 8
: Pengajuan Klaim Atas Nama Kepada Yth

y  KPRI Gotong Rovong Majalengka PT Bank N iaga

5 n KRMpC^m er Bandung
•R-E. Martadinata N o . 1 3 4  

Bandung 40113

• SP3 Induk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi p

nomor :. !>'SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004. egavvai/K aryaw an
• Surat Bank Niaga nomor : * 'SK/SM A-I/BDG/2008 taneeai 9 -, K/f • o n n »

perihal Pengajuan Klaim a.n. KPRI Gotong R oyom g

Sehubungan dengan SP3 Induk dan surat Saudara tersebut di^tnc a ♦ i
sampaikan hal-hal sebagai berikut: laS’ dapat k a m ’

1. Berdasarkan SP3 Induk tersebut di atas dapat dijelaskan bahw a K redit k ep ad a  
Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai adalah kredit dari Bank N iaga  k e p a d a  
koperasi yang diteruskan kepada anggotanya dilingkungan peru sah aan  (b u k a n  
untuk modal kerja dan atau investasi usaha kopkar/koppeg tersebut) s e h in g g a  
diperlukan data yang lebih rinci mengenai klaim kredit atas nam a KPRI G o to n g  
Royong yang diajukan kepada Perum Sarana.

2. Untuk memproses pengajuan klaim tersebut, sesuai dengan SP3 Induk kam i 
tersebut diatas kami masih memerlukan data sebagai berikut :

dy:

ok

0K

NO DATA YANG DIPERLUKAN K E T E R A N G A N
1

v'
Perincian tunggakan atas nama masing- 
masing anggota KPRI Gotong Royong 
(sebanyak 27 anggota)

Form terlampir

2
V

Rekening koran dan atau rekening pinjaman 
atas nama KPRI Gotong Royong yang 
kreditnya dijaminkan kepada Perum Sarana 
posisi dari saat pencairan kredit sampai saat 
ini (Mei 2008)

3 Bukti pencairan kredit/penarikan uang oleh 
KPRI Gotong Royong dari Bank Niaga.

Sesuai dengan pencairan kredit 
yang dilakukan

4
u

Bukti tanda terima uang oleh 27 orang 
anggota koperasi dari KPRI Gotong Royong

Sebagai bukti bahwa kredit telah  
diterima oleh m asing-m asing  
anggota KPRI G otong R oy o n g

5 Photocopy KTP dan Kartu Pegawai a.n. 27 
orang anggota KPRI Gotong Royong yang 
mendapat kredit dari Bank Niaga 

0

Sesuai dengan SP3 Induk bahw a  
Terjamin/anggota koperasi 
adalah pegawai tetap di suatu  
instansi/ perusahaan.

6 Bukti surat kuasa potong gaji dari masing- 
masing anggota (27 orang) kepada 
bendaharawan gaji KPRI Gotong Royong

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



3 . Kami mohon agar pemenuhan berkas sebagaimana pada butir 2 (dua) tersebut 
diatas dapat kami terima selambat-lambatnva 2 (dua) bulan dari tanggal surat ini.

D em ik ian  kam i sam paikan, atas keijasam anya kami ucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM  
SARANA PENGEMBANGAN USAHA  

/rC A B A N G  BANDUNC^

Hal. 2 dari 2
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A  N A M A  A N G G O T A  

B  P L A F O N D  

C  J K .  W A K T U  

D  B U N G A / T H N  

E -  A N G S U R A N / B U L A N  

F  T A N G G A L  R E A L I S A S I  

G  T A N G G A L  J A T U H  T E M I

S U A D I

15.000,000
60

23%
422,857

( A N G G O T A  K P R I  G O T O N G  R O Y O N G )

l L A G U

f S E P '
1 0

1 0
g f o i c T 1 0
3 ] | N O P " m
y D E S ~ 1 0 1
n

J A N j i l

f e b ~ j T j
i l M A R " " i T l

A P R T n
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K e p a d a  Y t h ,

Perum Jaminan Kredit Indonesia 
Jl. Soekarno hatta Km.12 No.722
G e d e b a g e  -  B a n d u n g  

Up. (Kepala Bagian)

Perihal: Kelengkapan Administrasi Proses Pengajuan Klaim KPRI Gotong Royong 

Dengan Hormat

M e n u n j u k  surat terakhir Perum Jamkrindo No.1909/ P/ C.3/ VI/ 2008 tgl 5 Juni 2008 perihal Pengajuan 
Klaim a/n KPRI Gotong Royong, maka bersama ini kami sampaikan data yang diminta terkait perihal 
tersebut sebagai berikut:

Perincian Tunggakan atas nama masing-masing anggota KPRI Gotong Royong (sebanyak 27 anggota)
2. Rekening Pinjaman atas nama KPRI Gotong Royong yang kreditnya dijaminkan kepada Perum 

Jamkrindo.
3. Rekening Koran yang menunjukan bukti pencairan kredit dari Bank Niaga kepada KPRI Gotong 

Royong.
4. Bukti tanda lenma uany oleh 27 orang anggota Koperasi dari KPR/ Gotong Royong.
5. Kartu Pegawai a/n 27 anggota KPRI GOtOng Royong digantikan oleh Surat Pernyataan dari Kepala

Dinas Pendidikan setempat yang menerangkan bahwa Koperasi adalah pegawai tetap pada
lingkungan dinas setempat. KTP tidak dapat kami lampirkan mengingat C(3(3 terssbul iidak kami 
syaratkan pada Koperasi dan untuk meminta ulang data tersebut su//t dilakukan mengingat lofaJStcrtfray 
masing-masing pegawai yang merupakan guru-guru tersebar di beberapa lokasi kecamatan.

6. Bukti Surat Kuasa Potong gaji dari masing-masing anggota (27 orang) kepada bendaharawan gaji 
KPRI Gotong Royong.

Kami harap dokumen tersebut dapat membantu terealisasinya klaim yang kami ajukan..

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiagn dan kerjasamanya.
o

Hormat kami,

PT. Bank Niaga, Tbk UKM Centre Head Bandung

Sut. M*R*9*r
A ss is ta n t V ies P rask M n t

J L  R  E  M A R T A D I N A T A  N O .  1 3 4  3 A N 0 U N G  4 0 1 1 4  -  I N D O N E S I A  

T E L P  ( 0 2 2 )  4 2 4 1 8 5 2
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N o m o r
L a m p ira n
Periha l

/P /C 3 /V I 1/2008
1 (sa tu ) helai
P em bayaran  Klaim a.n. KPRI 
G otong  R oyong Kab. Majalengka Kepada Yth :

Pimpinan PT Bank N iaga  
UKM  Center Bandung 
Jin. R.E. Martadinata N o.134  
B A N D U N G -4 0 1 1 4

SP3 Induk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor : 
28 /SP3/C .3 /111/2004 tanggal 30 Maret 2004.
Sertifikat Penjaminan (SP) n o m o r : 04-1166-03 tanggal 10 Mei 2006.
Sura t Bank N iaga  n o m o r : 254/SK/SMA-1/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 jo  Surat
41 4/SK/SM E-1/BDG/08 tanggal 17 Juli 2008
Surat Kami nom or : 1909/P/C3/VI/2008 tanggal 05 Juni 2008

S eh u b u n gan  dengan perihal seperti pada pokok surat dan menunjuk surat 
terseb u t di atas, bersam a ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum  Jam inan K redit Indonesia (d/h Perum Sarana Pengembangan Usaha) dapat 
m en y etu ju i p erm oh onan klaim secara pargiaj sebelum  kredit jatuh tejnpo atas nama 
K PR i Golong R oy o n g  M ajalengka yang diajukan o leh ' PT  Bank Niaga UKM  
C en ter  B an d u n g .

2 . B esa rn y a  k laim  yang dapat Kami setujui adalah sebesar 75% x Rp  '¿S.933.309 atau 
se b e sa r  _Rp 5 1 .6 9 9 .982 ,00  (terbilang : Limapuluh satu juta enamratus sem6ffan 
p u lu h  sem b ila n  ribu sembilanratus delapanpuluh dua Rupiah). Perhitungan 
seb a g a im a n a  terlam pir.

3 . P em b ayaran  klaim  akan Kami lakukan setelah Kami menerima rekenjng 
p en a m p u n g a n  yan g  ditunjuk oleh PT Bank N iaga UKM Center Bandung.

D em ik ia n  kiranya maklum. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, Kami 
u cap k an  terim a kasih .

PE R U SA H A A N  UM UM  
¿v JA M IN A N  KREDIT IN D O N E S I/^

Cabang Bandung,.

K epala Cabang Kepala Bagian
T em b u sa n  Y th  :
□  B ap ak  D irek tu r P en g em b a n g a n  Perum Jamkrindo (Sebagai Laporan)
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PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK 
UNTUK KREDIT USAHA KECIL

NOMOR : PAK.B/050

Pada h a r i  i n i ,  .......................  t a n g g a l  ........................ p a r a  p i h a k  y a n g
b e r t a n d a  ta n g a n  d i  bawah i n i  :

1* ........................, s e la k u  DIREKTUR UTAMA dan ..........................., s e l a k u
DIREKTUR Bank Dagang N eg a ra , dalam h a l  i n i  m a s i n g - m a s i n g  
b e r t in d a k  dalam ja b a ta n n y a  t e r s e b u t  b e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  
P r e s i d e n  R e p u b lik  I n d o n e s ia  nomor 9 7 /M /1 9 8 8  t a n g g a l  23 A p r i l  
1 9 8 8 ,  s e l a k u  d em ik ian  s e c a r a  bersam a-sam a b e r h a k  m e w a k i l i  
D i r e k s i  d a r i  dan o l e h  k a ren a  i t u  b erw en an g  b e r t i n d a k  u n tu k  
dan a t a s  nama Bank Dagang N egara , b e r k ed u d u k a n  d i  J a k a r t a ,  
yang d i d i r i k a n  b erd a sa rk a n  Undang-undang nom or 18  t a h u n  1 9 6 8 ,  
s e l a n j u t n y a  dalam p e r j a n j i a n  i n i  d i s e b u t  :

-------------- ------------------------------- TERTANGGUNG— ------------------------------------------------

1 1 ....................  , s e la k u  DIREKTUR UTAMA dan ........................... , s e l a k u
DIREKTUR d a r i  P ersero a n  T e r b a ta s  yang akan d i s e b u t ,  d a la m  h a l  
i n i  m a s in g -m a sin g  b e r t in d a k  dalam j a b a ta n n y a  t e r s e b u t  b e r d a 
sa rk a n  S u r a t  Keputusan Bersama M e n te r i  K eu a n g a n  R e p u b l i k  
I n d o n e s ia  dah Gubernur Bank I n d o n e s ia  nomor 1 0 6 5 /KMK . 0 1 3 / 1 9 9 1

2 4 /7 /K E P /G & I *
t a n g g a l  28 O ktober 19 9 1 , dan s e la k u  d e m ik ia n  s e c a r a  b e r s a m a -
sama b e r t in d a k  m ew a k il i  D i r e k s i ,  d a r i  dan  o l e h  k a r e n a  i t u ,
b e r d a sa rk a n  p a s a l  11 a y a t  ( 2 )  d a r i  A nggaran  D a s a r  P e r s e r o a n  Terbatas t e r s e b u t  yang te r m u a t  dalam B e r i t a  N e g a r a  R e p u b l i k  
I n d o n e s ia  ta n g g a l  10 Desember 1971 nomor 99  ta m b a h a n  nomor  
5 5 5 , berwenang b e r t in d a k  untuk dan a t a s  nama P e r s e r o a n  T e r b a 
has Asuransi K r e d it  I n d o n e s ia  ( d i s i n g k a t  PT. A s k r i n d o ) ,

• ^ ^ d u d u k a n  d i  J a k a r ta  J a la n  C i k i n i  Raya nom or 9 9 - 1 0 1 / .
® la n ju tn y a  dalam p e r j a n j ia n  i n i  d i s e b u t  :

--------------------- PENANGGUNG-----------------------------------------------------

dengan i n i  TERTANGGUNG dan PENANGGUNG m e n y a t a k a n  s e p a k a t
un tuk  mengadakan PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK UNTUK KREDIT 
usaha KECIL dengan k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  d a n  s y a r a t - s y a r a t  
s e b a g a i  b e r i k u t  :

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

P a s a l  1  
A r t i  I s t i l a h

s u l^ d e n g a n  f i t e n t u k a n  l a i n * maka dalam PERJANJIAN i n i  y a n g  d im a k -

PERJANJIAN : p e r j a n j i a n  a s u r a n s i  k r e d i t
bank u n t u k  k r e d i t  u s a h a  
k e c i l  a n t a r a  TERTANGGUNG

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



2 - D E B I T U R  T E R T A N G G U N G

dengan PENANGGUNG ya n g  
te r m u a t  dalam s u r a t  p e r j a n 
j i a n  i n i  b e s e r t a  p eru b a h a n -  
perubahannya d a n /a ta u  penam -  
bahan-penambahannya d a n /a t a u  
pem baharuan-pem baharuannya,

: Badan hukum, p e r s e r i k a t a n  
p e r d a ta  a ta u  p eroran gan  ya n g  
m endapat f a s i l i t a s  k r e d i t  
d a r i  TERTANGGUNG.

3 - JUMLAH PERTANGGUNGAN : P la fo n d  k r e d i t  (maksimum 
k r e d i t )  yang tercan tu m  d a lam  
p e r j a n j i a n  k r e d i t  a n t a r a  
DEBITUR TERTANGGUNG den gan  
TERTANGGUNG.

4 . JU M L A H  K E R U G IA N  TERTANGGUNG

J U M L A H  K L A IM

T A N G G U N G A N  S E N D I R I  TERTANGGUNG

D E K L A R A S I  JUM LAH PERTANGGUNGAN

B aki D eb et r e k e n in g  p in jam an  
DEBITUR TERTANGGUNG pada  
TERTANGGUNG pada s a a t  t im 
b u ln y a  hak TERTANGGUNG u n tu k  
m engajukan k la im  kepada  
PENANGGUNG yang merupakan  
k e s e lu r u h a n  jumlah k e r u g ia n  
yan g  'd i d e r i t a  TERTANGGUNG
s e b a g a i  a k ib a t  t id a k  d i l u n a 
s i n y a  k r e d i t  DEBITUR TER
TANGGUNG kepada TERTANGGUNG 
yang t e r d i r i  d a r i  pokok
t e r h u t a n g  ditambah b u n g a , 
denda bunga, b ia y a  a d m in is 
t r a s i  bank yang d ia t u r  dalam  
p e r j a n j i a n  k r e d i t  a n ta ra  
TERTANGGUNG dengan ' DEBITUR 

dan b ia y a - b ia y a
l a i n .

b a g ia n  d a r i  ju m l a h  KERUGIAN 
TERTANGGUNG yang d i g a n t i  
o l e h  PENANGGUNG.

B ag ian  d a r i  JUMLAH KERUGIAN 
TERTANGGUNG yang m enjad i  
beban s e n d i r i  TERTANGGUNG.

: S u r a t  perm intaan  penutupan  
p erta n g g u n g a n  o le h  TERTANG
GUNG kepada PENANGGUNG a t a s  
k r e d i t  yang d ib e r ik a n  o l e h  
TERTANGGUNG kepada DEBITUR 
TERTANGGUNG b erd asark an
p e r j a n j i a n  k r e d i t .
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8 . NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

9 . K R E D IT

1 0 . KREDIT LAIN

N ota y a n g  m e n y a ta k a n  k e s e 
d ia a n  PENANGGUNG u n tu k  
m em berikan p e n u t u p a n  p e r 
ta n g g u n g a n  a t a s  k r e d i t  yan g  
d i r e a l i s a s i  TERTANGGUNG.

: K r e d i t  U sa h a  K e c i l  (KUK) 
yan g  d i b e r i k a n  o l e h  TERTANG
GUNG k ep a d a  DEBITUR TERTANG
GUNG.

: S e t i a p  j e n i s  k r e d i t  d i l u a r  
k r e d i t  y a n g  d i b e r i k a n  o l e h  
TERTANGGUNG k e p a d a  DEBITUR 
TERTANGGUNG.

P a s a l  2 
Obyek P er ta n g g u n g a n

K r e d i t  yang d a p a t  d i t u t u p  p er ta n g g u n g a n n y a  b e r d a s a r k a n  p e r j a n j i a n  
w a j ib  memenuhi p e r s y a r a ta n  s e b a g a i  b e r i k u t  :
1- Bahwa k r e d i t  yang dimaksud a d a la h  K r e d i t  U sa h a  K e c i l  (KUK) 

seb aga im an a  d i a t u r  dalam S u r a t  E daran Bank I n d o n e s i a  nomor 
2 6 /1 / ukk t a n g g a l  29 Mei 1 9 9 3 ,  b e r i k u t  s e g e n a p  k e t e n t u a n -  . 
tambahan dan perubahannya.

2 - K r e d i t  seb agaim ana t e r s e b u t  pada a y a t  ( 1 ) p a s a l  1  a d a l a h  :
lm K r e d i t  baru yang d i b e r i k a n  o l e h  TERTANGGUNG k e p a d a

DEBITUR TERTANGGUNG t e r h i t u n g  m u la i  s e j a k  t a n g g a l  
. ( b e r la k u n y a  p e r j a n j i a n .
1 1  • K r e d i t  yang b e r a s a l  d a r i  k o n v e r s i  dan  a t a u  pem b ah aru an  

( r e s t r u c t u r i n g )  d a n /a t a u  p e r p a n j a n g a n  ( r e s c h e d u l i n g )  
a t a s  f a s i l i t a s  k r e d i t  yan g  t e l a h  d i b e r i k a n  s e b e lu m n y a  
dan yang menurut p e n i l a i a n  TERTANGGUNG m a s ih  dalam  
keadaan  la n c a r .

i i i .  K r e d i t  Usaha K e c i l  (KUK) yai?g d i b e r i k a n  o l e h  TERTANG
GUNG dalam rangka k e r j a  sama p e m b e r ia n  K r e d i t  U saha  
K e c i l  (KUK) m e la lu i  p ih a k  l a i n  ( p i h a k  k e t i g a )  ya n g  
belum  mengadakan p e r j a n j i a n  a s u r a n s i  k r e d i t  d e n g a n  PT. 
A sk r in d o .  P e lak san aan  p en u tu p a n  p e r t a n g g u n g a n  , a t a s  
k r e d i t  t e r s e b u t  akan d i a t u r  d a lam  s a t u  p e r j a n j i a n  
t e r s e n d i r i  a ta u  addendum a n t a r a  PENANGGUNG d a n  TERTANG
GUNG yang merupakan s a t u  k e s a t u a n  y a n g  t i d a k  d a p a t  
d ip is a h k a n  dengan p e r j a n j i a n ,  

i v • K r e d i t  Usaha K e c i l  (KUK) yan g  d i b e r i k a n  o l e h  TERTANG
GUNG dalam rangka k e r j a  sama p e m b e r ia n  K r e d i t  U saha  
K e c i l  (KUK) m e la lu i  p ih a k  l a i n  ( p i h a k  k e t i g a )  yan g  
t e l a h  mengadakan p e r j a n j i a n  a s u r a n s i  k r e d i t  d e n g a n  PT. 
A sk r in d o ,  dengan k e te n t u a n  :
a .  P e la k sa n a a n  penutupan p e r ta n g g u n g a n  a k a n  d i l a k s a n a 

kan o le h  p ih ak  k e t i g a  t e r s e b u t .
b .  TERTANGGUNG w a j ib  mencantumkan k e w a j i b a n  p i h a k  

k e t i g a  untuk m elaksanak an  p e n u tu p a n  p e r t a n g g u n g a n
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a s u r a n s i  k r e d i t  k ep a d a  PT. A sk r in d o ,  dalam p e r j a n j i 
an k e r j a  sama a n t a r a  TERTANGGUNG dengan p ih ak  k e t i g a  
t e r s e b u t .

v .  T id a k  t e r m a s u k  K r e d i t  Usaha K e c i l  (KUK) yang d i b e r i k a n
o l e h  TERTANGGUNG k ep a d a  :
a .  K o p e r a s i
b .  P e g a w a i  TERTANGGUNG u n tu k  K r e d i t  P e m il ik a n  Rumah 

s a m p a i  d e n g a n  t i p e  70 M2 ( t u j u h  pu luh m e te r  
p e r s e g i ) .

3 . P e n u t u p a n  p e r t a n g g u n g a n  a t a s  k r e d i t  seb aga im an a  t e r s e b u t  pada
a y a t  ( 1 ) p a s a l  i n i  d i l a k u k a n  s e c a r a  w a j ib  dan o t o m a t i s ,  y a i t u
TERTANGGUNG w a j i b  m em in tak an  p en u tu p an  p ertan ggu n gan  k epad a  
PENANGGUNG d a n  PENANGGUNG w a j i b  memberikan penutupan p e r t a n g 
g u n g a n  k e p a d a  TERTANGGUNG.

4 . D a la m  h a l  TERTANGGUNG berm aksud un tuk  m e r e a l i s a s i  a t a u
m e m b e r ik a n  k r e d i t  y a n g  d a p a t  d i k a t e g o r i k a n  s e b a g a i  k r e d i t  
m a s s a l , maka TERTANGGUNG w a j ib  meminta p e r s e t u j u a n  s e c a r a  
k h u s u s  d a r i  PENANGGUNG t e r l e b i h  d a h u lu .

5 . Y a n g  d im a k s u d  d e n g a n  k r e d i t  yang  b e r s i f a t  m a ssa l  dalam p e r 
j a n j i a n  a d a l a h  k r e d i t  y a n g  d ib e r i k a n  dengan k e te n tu a n  s e b a g a i
b e r i k u t  :
i  . L o k a s i  u s a h a  sama a t a u  mengelompok
i  i  . S e k t o r  ek o n o m i sama
i i i *  «Jumlah d e b i t u r  a t a u ,  p la f o n d  k r e d i t  memenuhi k r i t e r i a  

s e b a g a i  b e r i k u t  :
a .  U n tu k  b id a n g  p e r t a n i a n  dalam  a r t i  l u a s  a d a lah  k r e d i t

y a n g  d i b e r i k a n  kepada lebih d a r i  100 (seratus) 
d e b i t u r  a t a u  ju m lah  k e s e lu r u h a n  plafond kreditnya 
m in im a l  Rp. l o o . o o o . o o o , o o  ( s e r a t u s  j u t a  r u p ia h ) .

b .  U n tu k  b id a n g  non p e r t a n ia n  a d a la h  k r e d i t  yang d i b e r 
i k a n  k e p a d a  l e b i h  d a r i  50 ( l im a  p u lu h )  d e b i t u r  a ta u
ju m la h  k e s e l u r u h a n  p la f o n d  k r e d i t n y a  minimal Rp.
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  ( s a t u  m i ly a r d  r u p i a h ) .

i v .  D i t i n j a u  d a r i  a s p e k  m anajem en, pem asaran , pem b elan jaan ,  
s e r t a  a s p e k  t e k n i s ,  u sa h a  t e r s e b u t  memerlukan p e n g e lo 
l a a n  y a n g  t e r k a i t  s a t u  dengan l a i n n y a .

6 . B a h w a  p a d a  d a s a r n y a  s e l a i n  k r e d i t  t e r s e b u t  pada a y a t  (1 )
p a s a l  i n i  t i d a k  t e r d a p a t  k r e d i t  l a i n  a n ta r a  TERTANGGUNG
d e n g a n  DEBITUR TERTANGGUNG yan g  b e r sa n g k u ta n  yang d ib u a t
s e s u d a h  d i t a n d a t a n g a n i n y a  p e r j a n j i a n  k r e d i t .

7 .  D a la m  h a l  t e r d a p a t  k r e d i t  l a i n ,  maka k r e d i t  l a i n  a n ta r a
TERTANGGUNG d e n g a n  DEBITUR TERTANGGUNG yang b ersan gk u tan  yang  
d i b u a t  s e s u d a h  d i t a n d a t a n g a n i n y a  p e r j a n j i a n  k r e d i t  w a j ib
d i m i n t a k a n  p e n u tu p a n  p er ta n g g u n g a n n y a  kepada PENANGGUNG, 
d e n g a n  p r o s e d u r  s e b a g a i  b e r i k u t  :
i  • P e r m in t a a n  p e n u tu p a n  p er tan ggu n gan  d ila k u k a n  dengan

m e n g g u n a k a n  S u r a t  P erm in ta a n  Penutupan P ertanggungan  
( S P 3 ) d e n g a n  m enggunakan fo r m u l ir  s e s u a i  dengan la m p i
r a n  IV p e r j a n j i a n ,

i i  * P e n g i r im a n  S u r a t  P erm in taan  Penutupan P ertanggungan
s e b a g a im a n a  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  d i l a m p i r i  dengan p e n i l a i 
an  TERTANGGUNG a t a s  permohonan k r e d i t  d a r i  DEBITUR 
TERTANGGUNG y a n g  b e r s a n g k u t a n .

■

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



i i i  Dalam h a l  PENANGGUNG b e r s e d ia  memberikan p e n u t u p a n
p e r ta n g g u n g a n ,  maka PENANGGUNG akan m e n e r b i t k a n  N o ta  
Penawaran (Q u o ta t io n )  yang  memuat s y a r a t - s y a r a t  p e r 
ta n g g u n g a n  a n ta r a  l a i n  t a r i p  prem i p e r t a n g g u n g a n ,  
ta n g g u n g a n  s e n d i r i  TERTANGGUNG s e r t a  maksimum ju m la h
k la im  yan g  d a p a t  d ib a y a r .

i v .  Dalam h a l  N ota Penawaran t e r s e b u t  t i d a k  d i s e t u } u i  o l e h  
TERTANGGUNG, maka b erd a sa rk a n  p e r s e t u j u a n  t e r s e b u t ,  
PENANGGUNG akan m en erb itk an  Nota P enu tup an P e r t a n g g u n 
gan  a t a s  k r e d i t  l a i n  t e r s e b u t  dengan s y a r a t - s y a r a t  y a n g  
sama dengan  N ota Penawaran.

v .  Dalam h a l  PENANGGUNG t i d a k  b e r s e d ia  m em berikan  p e n u t u 
pan p e r ta n g g u n g a n  a t a s  k r e d i t  l a i n  maka h a l  t e r s e b u t  
akan d ib e r i t a h u k a n  p u la  kepada TERTANGGUNG.

P a s a l  3
S y a r s t ~ s y a r a t  B er lak u n ya  P er ta n g g u n g a n

l . Bahwa permintaan penutupan pertanggungan dilakukan oleh 
TERTANGGUNG sesuai dengan ketentuan pasal 7 perjanjian.

2. Bahwa telah ada Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan 
oleh PENANGGUNG untuk TERTANGGUNG sebagai bukti persetujuan 
PENANGGUNG telah memberikan penutupan pertanggungan.

3. Bahwa premi pertanggungan beserta segenap biaya lainnya 
sebagaimana tersebut pada pasal .8 dan pasal 9 perjanjian
telah 'dibayar lunas. ^ ^4. Bahwa PENANGGUNG menyetujui dan mengikatkan diri untuk memba
yar klaim 'yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan pada
pasal 12 perjanjian.

5 - Bahwa dalam h a l  Nota Penutupan P er ta n g g u n g a n  memuat k e t e n t u a n  
k h u su s  yan g  menyimpang d a r i  k e t e n t u a n  p e r j a n j i a n  d a n  t e l a h  
d i s e p a k a t i  o l e h  TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, maka k e t e n t u a n  
k h u su s  • yan g  tercan tu m  dalam Nota P en u tu p an  P e r t a n g g u n g a n  
a d a la h  k e t e n t u a n  yang b e r la k u .

Pasal 4
M ulai dan B era k h irn y a  R i s i k o

Risiko pertanggungan atas kredit yang ditanggungi berdasarkan Nota 
Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan berdasarkan perjanjian 
dimulai pad^saatTenarikan kredit oleh DEBITUR TERTANGGUNG dan 
berakhir pada saat timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengacukan 
klaim sesuai dengan ketentuan pasal 10 perjanjian, atau pada saat 
kredit dibayar lunas oleh DEBITUR TERTANGGUNG, tergantung mana 
ya n g  t e r j a d i  l e b i h  d a h u lu .

BAB II 
LUAS PERTANGGUNGAN 

Pasal 5
R i s i k o  K erugian yang D ita n g g u n g

p e n a n g g u n g  hanya dapat diwajibkan m e m b e r i k a n  penggantian kerugian 
kepada TERTANGGUNG, bilamana kerugian yang diderita oleh TERTANG
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G U H G  d i s e b a b k a n  o l e h  s a l a h  s a t u  d a r i  h a l - h a l  b e r ik u t  :
1 . DEBITUR TERTANGUNG t i d a k  m e lu n a s i  k r e d i t n y a  kepada TERTANG

GUNG p a d a  s a a t  k r e d i t  y a n g  b e r sa n g k u ta n  ja tu h  tempo.
2 . DEBITUR TERTANGGUNG d i n y a t a k a n  dalam keadaan i n s o l v e n t  dan 

u n t u k  i t u  h a r u s  m em enuhi s a l a h  s a t u  d a r i  h a l - h a l  b e r ik u t '  :
i  . DEBITUR TERTANGGUNG d in y a t a k a n  p a i l i t  o l e h  P e n g a d ila n

N e g e r i  y a n g  b e r w e n a n g .
i i .  DEBITUR TERTANGGUNG d ik e n a k a n  l i k u i d a s i  berdasark an  

k e p u t u s a n  p e n g a d i l a n  y a n g  berw enang dan untuk i t u  t e l a h  
d i t u n j u k  l i k u i d a t u r .

i i i .  DEBITUR TERTANGGUNG s e p a n j a n g  bukan badan hukum d ite m 
p a t k a n  d ib a w a h  pengam puan .

i v . DEBITUR TERTANGGUNG mempunyai s i s a  hu tang  s e b a g a i  
a k i b a t  t e r j a d i n y a  p er d a m a ia n  a n t a r a  TERTANGGUNG dengan  
DEBITUR TERTANGGUNG.

3 . DEBITUR TERTANGGUNG m e n in g g a l  d u n ia  dan k r e d itn y a  belum  
l u n a s .

4 . d e b i t u r  TERTANGGUNG m e la r ik a n  d i r i  a ta u  m en gh ilan g  a ta u  t id a k  
l a g i  d i k e t a h u i  a l a m a t n y a .

5. T e r j a d i n y a  p e n a r i k a n  k e m b a l i  f a s i l i t a s  k r e d i t  sebelum  jangka  
w a k t u  k r e d i t  b e r a k h i r , k h u s u s  untuk  k r e d i t  dengan jangka  
w a k t u  l e b i h  d a r i  1  ( s a t u )  t a h u n ,  dengan s y a r a t  bahwa p e n a r i 
k a n  k e m b a l i  f a s i l i t a s  k r e d i t  t e r s e b u t  memenuhi s a la h  s a t u  
K e t e n t u a n  b e r i k u t  :
i  . D im a k s u d k a n  u n tu k  m en cegah  a ta u  m engurangi t e r j a d in y a

k e r u g i a n  y a n g  l e b i h  b e s a r  a p a b i la  f a s i l i t a s  k r e d i t  
t e r s e b u t  t e t a p  d i l a n j u t k a n ,

i i .  ajbkan t e r d a p a t  k e t i d a k s e s u a i a n  a ta u  penyimpangan
y a n g  d i l a k u k a n  ( ? ie h  DEBITUR TERTANGGUNG a t a s  p e la k s a 
n a a n  p e n g g u n a a n  k r e d i . 1l. k e te n t u a n -k e t e n tu a n  yang
t e r c a n t u m  d a la m  p e r j a n j i a n  kre&it.*

6 . A k i b a t  b e n c a n a  a la m  a n t a r a  l a i n  b a n j i r ,  gurftHV$ Itteietus dan 
g e m p a  b u m i ,  y a n g  menim pa D E B IT U R  TERTANGGLWG dan/ataU  
DEBITUR TERTANGGUNG. y a n g  s e c a r a  la n g su n g  ataupun t i d a k  l a n g 
s u n g  m e m p e n g a r u h i  dan  m e n g a k ib a tk a n  DEBITUR TERTANGGUNG t id a k  
d a p a t  m e l u n a s i  k r e d i t n y a .

P a s a l  6
R i s i k o  K e r u g ia n  y a n g  T id ak  D ita n g g u n g

PENANGGUNG t i d a k  m enanggung r i s i k o  k eru g ian  yang disebabkan o le h  
s a l a h  s a t u  d a r i  h a l - h a l  s e b a g a i  b e r ik u t  :
1 . R e a k s i  n u k l i r ,  s e n t u h a n  r a d i o a k t i f ,  r a d i a s i ,  r e a k s i  i n t i  atom 

y a n g  m e m p e n g a r u h i  dan  m e n g a k ib a tk a n  k e g a g a la n  usaha DEBITUR 
TERTANGGUNG u n t u k  m e l u n a s i  k r e d i t  ta n p a  memandang bagaimana 
d a n  d i m a n a  t e r j a d i n y a .

2 . K e r u g i a n  y a n g  d i d e r i t a  DEBITUR TERTANGGUNG yang d isebabkan  
o l e h  r i s i k o - r i s i k o  ag u n a n  k r e d i t  DEBITUR TERTANGGUNG yang  
w a j i b  d i t u t u p  p e r t a n g g u n g a n n y a  dengan B a n k e r 's  C lause  pada 
p e r u s a h a a n  a s u r a n s i  k e r u g i a n  dan d i la k s a n a k a n  dengan n i l a i  
p e n u h  ( f u l l y  i n s u r e d )  a t a u  m in im a l sama dengan pokok k r e d i t 
n y a ,  d e n g a n  j e n i s  p e r t a n g g u n g a n  s e b a g a i  b e r ik u t  :
i .  P o l i s  S t a n d a r d  k e b a k a r a n  I n d o n e s ia .
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ii. Polis kendaraan bermotor Indonesia dengan kondisi total 
Loss Only atau All Risk.

iii. Polis asuransi rangka kapal laut (marine hull policy) 
dengan kondisi total Loss Only atau All Risk.

iv. Polis asuransi pengangkutan barang (marine cargo poli
cy) .

3. Terjadinya salah satu risiko politik yang mempengaruhi dan 
mengakibatkan kegagalan usaha DEBITUR TERTANGGUNG untuk 
melunasi kreditnya, yaitu :
i. Demonstrasi, pergolakan massa., pemogokan dan/atau

pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terja
dinya .

ii. Invasi atau infiltrasi musuh.
iii. Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung 

(fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan 
negara lain.

iv. Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pemerintah.
v. Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu 

kekuasaan negara asing.
4. Bencana alam yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bencana 

alam nasional.
BAB III

PELAKSANAAN PENUTUPAN PERTANGGUNGAN 
' Pasal 7

Tata Cara Penutupan Pertanggungan
l. TERTANGGUNG wajib mengajukan Deklarasi Jumlah Pertanggungan 

secara bulanan atas kredit yang telah disetujui dalam bulan 
takwim sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (l) 
Perjanjian.
Deklarasi Jumlah Pertanggungan wajib disampaikan kepada 

PENANGGUNG selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) dari 
s®tiap bulan dan bilamana tanggal tersebut jatuh pada hari 
libur, maka diambil hari kerja berikutnya.
Deklarasi Jamlah Pertanggungan dibuat oleh TERTANGGUNG dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1 b Untuk kredit baru, Deklarasi Jumlah Pertanggungan

dibuat sesuai dengan lampiran I perjanjian. 
xi« Untuk kredit yang berasal dari konversi atau switching 

atau pembaharuan kredit (restructuring), Deklarasi 
Jumlah Pertanggungan dibuat sesuai lampiran II perjan
jian.

iii. Untuk tambahan atau penurunan plafond kredit dan/atau 
perpanjangan jangka waktu kredit dan/atau penjadwalan 
kembali kredit (rescheduling) atas suatu kredit yang 
telah ditanggung sebelumnya, Deklarasi Jumlah Pertang
gungan dibuat sesuai dengan lampiran III perjanjian.

4 • Deklarasi Jumlah Pertanggungan dikirimkan kepada PENANGGUNG
dalam rangkap 4 (empat).

5 * Terhadap Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang diajukan oleh
TERTANGGUNG, PENANGGUNG wajib menerbitkan Nota Penutupan 
Pertanggungan dan dikirimkan ke kantor TERTANGGUNG.
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P a s a l  8
T a r i p  P r e m i P e r ta n g g u n g a n  dan B ia y a - b ia y a  Lain

T a r i  p P r e m i P e r t a n g g u n g a n  d i t e t a p k a n  b erd a sa rk a n  k e t e n t u a n  
s e b a g a i  b e r i k u t  :
i  . U n tu k  j a n g k a  w a k tu  p e r ta n g g u n g a n  a ta u  jangka waktu

k r e d i t  s a m p a i  d e n g a n  6 (enam) b u la n ,  d i t e t a p k a n  s e b e s a r
0 , 4  % (e m p a t  p e r s e p u l u h  p e r s e n ) ,  dengan d i s c o u n t  0 , 1  % 
( s a t u  p e r s e p u l u h  p e r s e n )  s e h in g g a  t a r i p  premi p e r t a n g 
g u n g a n  n e t t c  m e n j a d i  s e b e s a r  0 ,3  % ( t i g a  p e r s e p u lu h
p e r s e n )  d a r i  ju m lah  p e r ta n g g u n g a n .

i i .  U n tu k  ja n g k a  w ak tu  p e r ta n g g u n g a n  a ta u  jangka waktu
k r e d i t  l e b i h  d a r i  6 (enam ) b u la n  ^ampai dengan 1  ( s a t u )  
t a h u n  d i t e t a p k a n  s e b e s a r  t a r i p  prem i tahunan y a i t u  0 ,7  
% ( t u j u h  p e r s e p u l u h  p e r s e n ) ,  dengan d i s c o u n t  0 , 1  %
( s a t u  p e r s e p u l u h  p e r s e n )  s e h in g g a  t a r i p  premi p e r t a n g 
g u n g a n  n e t t o  m e n ja d i  0 , 6  % (enam p e r se p u lu h  p e r s e n )
d a r i  ju m la h  p e r t a n g g u n g a n .

i i i .  U n tu k  ja n g k a  w ak tu  p e r ta n g g u n g a n  a ta u  jangka waktu
k r e d i t  l e b i h  d a r i  1  ( s a t u )  tah u n  sampai dengan 10
( s e p u l u h )  t a h u n ,  d i t e t a p k a n  s e b e s a r  t a r i p  premi tahunan  
n e t t o  d i k a l i k a n  . ja n g k a  w aktu  k r e d i t  dengan pem bulatan  
k e a t a s  m e n j a d i  k e l i p a t a n  ta h u n a n  dengan maksimum t a r i p  
p r e m i  p e r t a n g g u n g a n  s e b e s a r  3 % ( t i g a  p e r se n )  d a r i
j u m la h  p e r t a n g g u n g a n .

i v .  U n tu k  ja n g k a  w a k tu  p e r ta n g g u n g a n  a ta u  jangka waktu
k r e d i t  l e b i h  d a r i  1 0  ( s e p u l u h )  ta h u n  d i t e t a p k a n  s e b e s a r
5 % ( l i m a  p e r s e n )  d a r i  ju m lah  p er ta n g g u n g a n .

T a r i p  Pe r 'tan ggu n gan  n e t t o  t e r s e b u t  pada a y a t  (1 )  p a s a l
i n i  , d a p a t  d i t i n j a a  b e r d a s a r k a n  k esep a k a ta n  a n ta ra

'P E N A N G G U N G  d a n  TERTANGGUNG»
S e l a i n  p r e m i  p e r t a n g g u n g a n ,

P e r t a n g g u n g a n  TERTANGGUNG w a j i b  membayar *
i .  B e a  m a t e r a i  s e s u a i  k e t e n t u a n  y a n g  b o r la k u .
i i .  B i a y a  a d m i n i s t r a s i  p er ta n g g u n g a n  s e b e s a r  o , i  % o

( s e p u l u h  p e r s e r a t u s  p e r m i l )  d a r i  jumlah pertan ggu n gan  
d e n g a n  maksimum s e b e s a r  Rp. 1 0 0 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  r ib u
r u p i a h ) .

P a s a l  9
P e r h i t u n g a n  d an  T a ta  Cara Pem bayaran Premi Pertanggungan

B e s a r n y a  p r e m i  p e r t a n g g u n g a n  yan g  h a r u s  d ib a y a r  o le h  TERTANG
GUNG d i h i t u n g  b e r d a s a r k a n  t a r i p  prem i pertanggungan n e t t o
k a l i  j u m la h  p e r t a n g g u n g a n ,  dengan memperhatikan k e te n tu a n
p e m b u l a t a n  j a n g k a  w ak tu  dan maksimum t a r i p  preminya s e b a g a i 
m ana d i a t u r  d a la m  p a s a l  8 a y a t  ( 1 ) p e r j a n j i a n .

D a la m  h a l  t e r j a d i  p e r p a n j a n g a n  jan gka waktu pertanggungan  
a t a u  j a n g k a  w a k tu  k r e d i t  :
i  . U n tu k  p e r t a n g g u n g a n —p er ta n g g u n g a n  yang sem ula b er jan gk a

UYïtSÏ?; se(tiap Nota Penutupan
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waktu maksimum 6 (enam) b u la n  maka :
a. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya 

perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak 
tanggal perjanjian kredit semula masih maksimum 6 
(enam) bulan, terhadap perpanjangan tersebut tidak 
dikenakan tambahan premi pertanggungan.

b. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya 
perjanjian kredit semula menjadi diatas 6 (enam) 
bulan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal perjanjian kredit semula, terhadap 
perpanjangan ini dikenakan tambahan premi pertang
gungan sebesar tarip premi tahunan netto dikurangi 
premi pertanggungan yang telah dibayar.

ii- Untuk pertanggungan-pertanggungan yang semula berjangka 
waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan l (satu) 
tahun maka :
a. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya 

perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak 
tangggal perjanjian kredit semula masih dalam 
kelipatan tahunan sebagaimana sebelum diperpanjang
'maka terhadap perpanjangan jangka waktu pertanggun
gan ini tidak dikenakan tambahan premi.

b. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya 
perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak 
tanggal perjanjisun. kredit semula melampaui kelipa
tan tahunan sebagaimana sebelum diperpanjang, 
terhadap perpanjangan jangka waktu pertanggungan 
ini dikenakan tambahan premi sebesar tarip premi 
pertanggungan tahunan netto kali tambahan kelipatan 
tahunan. Jangka waktu perpanjangan terhitung sejak 
akhir kelipatan tahunan jangka waktu kredit sebelum

... diperpanjang kali plafond kredit yang diperpanjang,
m . .  Khusus untuk perpanjangan pertanggungan atau jangka

' waktu kredit (rescheduling) dalam rangka memberikan 
kesempatan kepada DEBITUR TERTANGGUNG untuk melunasi 
kreditnya tidak dikenakan tambahan premi pertanggungan. 
Untuk keperluan ini maka Deklarasi Jumlah Pertanggungan 
sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (3) perjanjian 
wajib dilampiri dengan tembusan addendum perjanjian 
kredit antara DEBITUR TERTANGGUNG dengan TERTANGGUNG 
yang menyatakan bahwa perpanjangan kredit tersebut 
adalah khusus dalam rangka memberikan kesempatan pelu
nasan kredit dan DEBITUR TERTANGGUNG tidak mempunyai 
hak tarik atas rekeningnya.

Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG memperoleh tambahan kredit, 
maka TERTANGGUNG wajib membayar tambahan premi pertanggungan 
sebesar tarip premi tahunan kali kelipatan tahunan jangka 
waktu tambahan kredit terhitung sejak tanggal tambahan kredit 
kali besarnya tambahan kredit.
Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG memperoleh perpanjangan jangka 
waktu kredit sekaligus tambahan kredit, maka TERTANGGUNG 
wajib membayar premi perpanjangan ditambah premi tambahan 
kredit yang masing-masing besarnya ditetapkan menurut perhi-
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tungan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
Bea materai pertanggungan dan biaya administrasi pertanggun
gan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 
ayat (3) perjanjian.

6. Premi pertanggungan dan biaya-biaya lain sebagaimana tersebut 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
pasal ini wajib dibayar oleh TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG 
dalam waktu 3 0 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 
penerimaan Nota Penutupan Pertanggungan atau dalam waktu 60 
(enam puluh) hari dihitung sejak tanggal penerbitan Nota 
Penutupan Pertanggungan.

BAB IV 
K L A I M  
Pasal 10

Timbulnya Hak Tertanggung untuk Mengajukan klaim
1. Timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim adalah pada 

saat jatuh tempo kredit.
2. Khusus untuk kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG sabagai

akibat dari penarikan kembali fasilitas kredit sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 ayat (5), maka timbulnya hak TERTANG
GUNG untuk mengajukan klaim adalah • setelah setengah dari 
jangka waktu angsuran kredit dilampaui atau setelah TERTANG
GUNG berhasil melaksanakan pencairan agunan atau* jaminan kredit.

3. Khusus untuk kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG sebagai
akibat dari DEBITUR TERTANGGUNG meninggal dunia, DEBITUR
TERTANGGUNG iTlGlarikan diri dan sebagai akibat dari adanya 
bencana alam, maka timbulnya hak t e r t a n g g u n g  untuk mengajukan 
klaim adalah setelah adanya pernyataan dari yang berwenang.

Pasal II,
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

1. Pada setiap pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pasal 10 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian, TERTANGGUNG wajib 
menggunakan formulir Surat Klaim sesuai dengan lampiran V dan 
untuk kredit lain menggunakan formulir Surat Klaim sesuai 
dengan lampiran VIII perjanjian.

2. PENANGGUNG akan segera mengecek kelengkapan dan kebenaran 
data Surat Klaim sebagaimana tersebut pada ayat (l) pasal ini 
dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum 
memenuhi syarat, PENANGGUNG memberikan kesempatan kepada 
TERTANGGUNG untuk melengkapi data Surat Klaim dalam waktu 12 
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama 
kelengkapan data klaim oleh PENANGGUNG.

3. Setelah data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan 
ternyata dari penelitian PENANGGUNG terhadap dokumen klaim, 
kemacetan kredit yang terjadi termasuk atau tercakup dalam 
risiko yang ditanggung oleh perjanjian, maka selambat- 
lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak data 
klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, PENANGGUNG wajib
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memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim.
i. Bilamana dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

tersebut pada ayat (3) pasal ini, ternyata PENANGGUNG belum 
juga memberikan persetujuan klaim yang diajukan oleh TERTANG
GUNG, maka PENANGGUNG dikenakan biaya administrasi yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan pada suku bunga yang berlaku 
untuk kredit yang dinikmati oleh DEBITUR TERTANGGUNG yang 
bersangkutan dan dihitung dari hak TERTANGGUNG atas klaim. 
Biaya administrasi karena keterlambatan penyelesaian klaim 
dihitung berdasarkan rumus : hari bunga keterlambatan dibagi 
360 (tiga ratus enam puluh) hari dikalikan persentase bunga 
per tahun dikalikan hak TERTANGGUNG atas klaim.

Pasal 12
Besarnya Ganti Rugi yang Dapat Diklaim

1. Sebagai dasar untuk menghitung jumlah klaim adalah jumlah 
kerugian TERTANGGUNG dengan ketentuan sebagai berikut :
i. Besarnya jumlah klaim ditetapkan sebesar 70 % (tujuh 

puluh persen) dari jumlah kerugian TERTANGGUNG dengan 
maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari plafond kredit.

ii- Bagian dari kerugian yang tidak diganti oleh PENANGGUNG 
merupakan tanggungan sendiri TERTANGGUNG.2. Perhitungan jumlah klaim sebagaimana tersebut pada ayat (l)

_ pasal ini didasarkan atas ketentuan sebagai berikut^ :
i • Dalam hal jumlah kerugian TERTANGGUNG lebih kecil

dari plafond kredit, maka yang dipergunakan sebagai 
dasar menghitung jumlah klaim adalah jumlah kerugian 
TERTANGGUNG..

ii. Dalam hal jumlah kerugian TERTANGGUNG lebih besar 
daripada plafond kredit, maka yang dipergunakan sebagai 
dasar menghitung jumlah klaim adalah plafond kredit.

3. Dalam hal telah dilakukan penutupan pertanggungan terhadap 
' asuransi kerugian sedangkan ganti 'rugi dari perusahaan asu
ransi kerugian atau umum tidak dapat melunasi jumlah kerugian 
TERTANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) 
perjanjian, maka menyimpang dari ketentuan pasal 6 ayat(2) 
per sisa jumlah kerugian TERTANGGUJNG yang ada dapat diajukan 
klaimnya kepada PENANGGUNG.

4. Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG menerima fasilitas kredit lain 
selain kredit sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) 
perjanjian, dan ternyata fasilitas kredit lain tersebut.tidak 
dimintakan penutupan pertanggungan kepada PENANGGUNG, maka 
jumlah klaim didasarkan pada perhitungan prorata (prorata 
clause) antara jumlah kredit yang diasuransikan dibagi dengan 
total kredit yang diberikan atas nama DEBITUR TERTANGGUNG 
yang bersangkutan kali besarnya hak TERTANGGUNG atas klaim 
sebagaimana ditetapkan pada ayat (l) dan ayat (2) pasal ini.

5. Dalam hal TERTANGGUNG telah mengajukan permintaan penutupan 
pertanggungan untuk kredit lain sebagaimana dimaksud pada 
pasal 2 ayat (6) perjanjian, PENANGGUNG tidak bersedia menut
up pertanggungannya, maka untuk jumlah klaim dari pertanggun
gan kredit berdasarkan perjanjian tetap berlaku ketentuan
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ayat (1) pasal ini.
6. Dalam hal TERTANGGUNG melaksanakan pembebasan hutang DEBITUR 

TERTANGGUNG, maka hal tersebut harus dianggap bahwa TERTANG
GUNG telah menerima pelunasan kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG 
untuk jumlah hutang yang dibebaskan tersebut, oleh karena itu 
TERTANGGUNG hanya berhak mengajukan klaim atas sisa hutang 
DEBITUR TERTANGGUNG yang tidak dibebaskan.

Pasal 13
Batalnya Hak Tertanggung atas Ganti Rugi

1 . Hak TERTANGGUNG untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal 
apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 
i • Kredit yang telah ditanggung berdasarkan perjanjian,

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut 
pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian, 

i i . Ternyata kredit yang diasuransikan hanya merupakan
sebagian saja dari seluruh fasilitas kredit yang diber
ikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang 
bersangkutan.

i i i - Pelaksanaan pemberian kredit kepada DEBITUR TERTANGGUNG 
yang ditanggung berdasarkan perjanjian tidak sesuai 
dengan yang dinyatakan oleh TERTANGGUNG dalam Deklarasi 
Jumlah Pertanggungan yang menyangkut DEBITUR TERTANG
GUNG tersebut, atau Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang 

. . dibuat oleh TERTANGGUNG sebagaimana tersebut pada pasal
7 ayat (3) tidak benar atau ti,dafc sesuai dengan kenya
taannya .

iv. Bukti dan keterangan yang dipergunakan TERTANGGUNG 
untuk mengajukan klaim kepada PENANGGUNG tidak benar 
atau palsu.

v . TERTANGGUNG bersama-sama dengan DEBITUR TERTANGGUNG 
tfelah mengadakan perubahan pada perjanjian kredit, 
tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PENANGGUNG.

vi . Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana
ditetapkan pada pasal 14 perjanjian, 

vii. TERTANGGUNG tidak melaksanakan atau menjalankan kewaji
ban sesuai pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) perjanjian.

vii i. TERTANGGUNG melakukan pemindahan hak yang timbul dari
perjanjian kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, 
atau TERTANGGUNG melakukan pemindahan kewajiban TER
TANGGUNG yang timbul dari perjanjian kredit yang di
tanggung tanpa persetujuan tertulis dari PENANGGUNG. 

ix. Premi pertanggungan sebagaimana tersebut pada pasal 8
dan pasal 9 perjanjian ini, tidak atau belum dibayar 
lunas oleh TERTANGGUNG.

x . Hak penggantian kerugian dari TERTANGGUNG atas kerugian
yang timbul atau berasal dari fasilitas kredit yang 
diberikan kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan, 
sebelumnya telah dinyatakan batal atau ditolak oleh 
PENANGGUNG.

xi . TERTANGGUNG tidak melengkapi data yang diminta untuk

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



PENANGGUNG dalam waktu 12 (dua belas) bulan dihitung 
sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim 
oleh PENANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat (2) perjanjian.

xii. TERTANGGUNG tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam pasal 6 ayat (2) perjanjian.

xiii. DEBITUR TERTANGGUNG tidak mengakui hutangnya dan dapat 
membuktikan kebenarannya dan apabila hal tersebut 
diputus oleh Pengadilan yang berwenang dan putusannya 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka batal
nya hak klaim adalah atas bagian hutang yang tidak 
dibenarkan atau tidak diakui tersebut.

xiv. Keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, memutuskan bahwa 
TERTANGGUNG tidak berhak atas pengembalian kredit atau 
atas klaim.

xv. Dewan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
perjanjian telah memutuskan bahwa TERTANGGUNG tidak 
berhak memperoleh ganti rugi dari PENANGGUNG.

dengan hapusnya hak TERTANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam 
pasal ini, segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah 
dibayar oleh TERTANGGUNG, sepenuhnya menjadi hak PENANGGUNG.

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, untuk batalnya hak TERTANGGUNG atas ganti rugi 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1 tidak perlu dimin
takan keputusan hakim.

Pasal 14 
D a l u w a r s a

Menyimpang dari ketentuan dalam buku IV Bab ke VII bagian ke III 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka segala hak TERTANGGUNG 
untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari PENANGGUNG menjadi 
hapus dengan sendirinya, apabila :
1. TERTANGGUNG tidak mengajukan klaim kepada PENANGGUNG yang 

menjadi hak TERTANGGUNG berdasarkan perjanjian dalam waktu 12 
(dua belas) bulan takwim terhitung sejak timbulnya hak TER
TANGGUNG untuk mengajukan klaim, atau ‘

2. TERTANGGUNG mengajukan klaim, ternyata tuntutan tersebut 
ditolak oleh PENANGGUNG dan selanjutnya dalam waktu 6 (enam) 
bulan terhitung sejak tanggal penolakan, TERTANGGUNG tidak 
mengajukan klaim ulang sebagai sanggahan atas penolakan 
tersebut.

BAB V
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERTANGGUNG 

Pasal 15 
Kewajiban Tertanggung

1. TERTANGGUNG wajib melaksanakan tugas dan peranannya sebagai 
Bank pemberi kredit dengan memperhatikan norma dan ketentuan- 
ketentuan perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam Undang- 
undang Perbankan nomor 7 tahun 1992*
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2 .  TERTANGGUNG w a j i b  m e la k u k a n  t in d a k a n  dan u sah a  untuk mempero
l e h  p e l u n a s a n  k r e d i t  d a r i  DEBITUR TERTANGGUNG dengan  p e r i n g a 
t a n  , p e n a g i h a n  dan  t i n d a k a n  pengamanan k r e d i t  la in n y a  term a 
s u k  p u l a  m e la k u k a n  t i n d a k a n  dan u sa h a  yang p e r lu  untuk- p en g a 
m a n a n  a g u n a n  a t a u  ja m in a n  k r e d i t  d a n /a t a u  h a r ta  m i l ik  l a in n y a  
a t a u  t a g i h a n  y a n g  d a p a t  d iu a n g k a n  d a r i  DEBITUR TERTANGGUNG, 
y a n g  k a r e n a  s i f a t n y a  d a p a t  d ia n g g a p  s e b a g a i  jaminan a ta u  
d a p a t  d i p a k a i  s e b a g a i  k o m p e n s a s i  k e r u g ia n  yang d i d e r i t a  o l e h  
TERTANGGUNG.

3 . TERTANGGUNG w a j i b  m em b erik an  s e g e n a p  k e te r a n g a n  dan b u k t i -  
b u k t i  y a n g  d i b u t u h k a n  o l e h  PENANGGUNG dalam  mempertimbangkan  
s u a t u  k l a i m .

4 . TERTANGGUNG w a j i b  m em in ta  p e r s e t u j u a n  t e r t u l i s  t e r l e b i h
d a h u l u  d a r i  PENANGGUNG, a p a b i l a  TERTANGGUNG bermaksud m elaku
k a n  p e n c a i r a n  a t a u  p e n j u a l a n  agunan a ta u  jaminan k r e d i t ,  
k e c u a l i  a p a b i l a  h a s i l  p e n c a i r a n  a t a u  p e n j u a la n  agunan a ta u  
j a m i n a n  k r e d i t  t e r s e b u t  d a p a t  menutup jum lah k eru g ia n  TER
TANGGUNG a t a u  p l a f o n d  k r e d i t .

5 . TERTANGGUNG w a j i b  m e n g ir im k a n  la p o r a n  perkembangan k r e d i t  a t a s  
k r e d i t  s e b a g a i m a n a  d im a k su d  p a s a l  2 p e r j a n j i a n  i n i  dengan  
m e n g g u n a k a n  f o r m u l i r  l a p o r a n  perkem bangan k r e d i t  s e s u a i  
l a m p i r a n  VI p e r j a n j i a n ,  d en g a n  k e t e n t u a n  bahwa lap oran  p e r 
k e m b a n g a n  k r e d i t  t e r s e b u t  w a j i b  d isa m p a ik a n  kepada PENANGGUNG 
s e t i a p  t r i w u l a n  ta k w im  dan s e la m b a t - la m b a t n y a  d ik ir im k a n  
d a l a m  w a k t u  30  ( t i g a  p u lu h )  h a r i  s e j a k  a k h ir ,  p e r io d e  la p o ra n  
p e r k e m b a n g a n  k r e d i t  y a n g  b e r s a n g k u t a n . '

6 . TERTANGGUNG w a j i b  m en g ir im k a n  k epad a  PENANGGUNG t in d a s a n
s e t i a p  s u r a t  p e n g a j u a n  p e n y e l e s a i a n  k r e d i t  m acet kepada Badan
U r u s a n  P i u t a n g  dan  L e l a n g  N eg a ra  ( BUPLN) /  P e n g a d i la n  N e g e r i .

P a s a l  16 
P e r u b a h a n  R i s i k o  P e r ta n g g u n g a n

1 . D a la m  h a l  -TERTANGGUNG ,:
i  . M e n g a d a k a n  p e r u b a h a n  a t a u  penyim pangan a t a s  p e r j a n j ia n

k r e d i t ,  a t a u  .
i  i  . M e m b e r ik a n  tam bahan k r e d i t  a t a u  pembaharuan k r e d i t  a t a s

k r e d i t  s e b e lu m n y a ,  
u n t u k  DEBITUR TERTANGGUNG yan g  t e l a h  d ita n g g u n g  berdasarkan  
p e r j a n j i a n ,  maka TERTANGGUNG w a j ib  m em beritahukan hak t e r s e 
b u t  s e c a r a  t e r t u l i s  k ep a d a  PENANGGUNG dengan d i s e r t a i  d a ta  
d a n  k e t e r a n g a n  s e c u k u p n y a .

2 . A t a s  d a s a r  p e m b e r i t a h u a n  seb a g a im a n a  t e r s e b u t  pada a y a t  (1 )  
p a s a l  i n i ,  PENANGGUNG b e r h a k  m en in ja u  kem b ali penutupan  
p e r t a n g g u n g a n  y a n g  t e l a h  d i b e r i k a n  te r h a d a p  k r e d i t  yang  
d i n i k m a t i  o l e h  DEBITUR TERTANGGUNG yan g  t e r k e n a  a tau  t e r p e n 
g a r u h  o l e h  p e r u b a h a n  se b a g a im a n a  t e r s e b u t  pada a y a t  ( 1 ) p a s a l  
i n i  .

3 .  P e n i n j a u a n  k e m b a l i  p e n u tu p a n  p e r ta n g g u n g a n  sebagaim ana t e r s e 
b u t  p a d a  a y a t  ( 2 ) p a s a l  i n i  d a p a t  b eru p a  :
i  . P e r u b a h a n  s y a r a t - s y a r a t  p en u tu p an  p er tan ggu n gan , a ta u
i i .  P e n g h e n t i a n  p e n u tu p a n  p e r ta n g g u n g a n  yang t e l a h  d i b e r i 

k a n  d a n  d e n g a n  d e m ik ia n  PENANGGUNG t i d a k  l a g i  b e r ta n g -
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gung jawab atas kerugian yang mungkin diderita TERTANG
GUNG atas realisasi kredit tersebut.

4. Dalam hal dengan adanya perubahan atau penyimpangan atau 
penambahan fasilitas kredit tersebut, fasilitas kredit menja
di tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana 
tersebut pada perjanjian atau tidak dapat disetujui untuk 
ditutup pertanggungannya oleh PENANGGUNG maka pertanggungan 
atas fasilitas kredit yang bersangkutan untuk DEBITUR TER
TANGGUNG yang bersangkutan menjadi batal atau tidak dapat 
ditanggung. Apabila terjadi kasus yang demikian, maka hanya 
premi pertanggungan atas fasilitas kredit yang bersangkutan 
untuk DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan akan dikembalikan 
kepada TERTANGGUNG.

Pasal 17
Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit

1. Dalam hal PENANGGUNG telah melaksanakan pembayaran klaim atas 
kredit yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana 
ditetapkan dalam perjanjian, PENANGGUNG menggantikan TERTANG
GUNG atas bagian hak yang diperolehnya terhadap DEBITUR 
TERTANGGUNG, dan oleh karenanya TERTANGGUNG bertanggung jawab 
untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak PENANGGUNG 
terhadap DEBITUR TERTANGGUNG.

2. Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana tersebut .. 
pada ayat (1) pasal ini maka dalam pelaksanaannya TERTANGGUNG 
wajib mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian kredit 
dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunhn atau jaminan 
kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat 
diuangkan atau setoran atau pembayaran dari DEBITUR TERTANG
GUNG, dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian 
kredit (recovery).

3. Hasil penyelesaian kredit (recovery) sebagaimana tersebut 
pada ayat (2) pasal ini akan dibagi untuk TERTANGGUNG dan 
PENANGGUNG secara . proporsional menurut perbandingan antara 
kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG pada saat timbulnya 
hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim dan penggantian keru
gian yang telah dibayar oleh PENANGGUNG.

4. Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (recovery) 
dari DEBITUR TERTANGGUNG kepada TERTANGGUNG sebagaimana 
tersebut pada ayat (3) pasal ini, wajib dilimpahkan dan telah 
masuk ke rekening PENANGGUNG dalam batas waktu 60 (enam 
puluh) hari sejak diterimanya.

5. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setoran sebagaimana 
tersebut pada ayat (4) pasal ini belum dilimpahkan kepada 
PENANGGUNG, maka TERTANGGUNG dikenakan biaya administrasi 
yang besarnya dihitung berdasarkan rumus : hari bunga keter
lambatan dibagi 360 (tiga ratus 'enam puluh) hari dikalikan 
persentase bunga per tahun untuk kredit atas nama DEBITUR 
TERTANGGUNG yang bersangkutan dikalikan jumlah recovery yang 
seharusnya dilimpahkan kepada PENANGGUNG.

6. Untuk setiap pelimpahan recovery sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) pasal ini, PENANGGUNG memberikan collecting fee

Penjaminan kredit..., Halida Nurina, FH UI, 2009



k e p a d a  TERTANGGUNG s e b e s a r  5 % ( l im a  p e r s e n )  d a r i  jumlah
p e l i m p a h a n  t e r s e b u t .

7 . P e l a k s a n a a n  p e m b a y a ra n  c o l l e c t i n g  f e e  d i d a s a r k a n  a t a s  adanya
s u r a t  p e r m in t a a n  d a r i  TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG yang  
d i a j u k a n  s e t i a p  t r i w u l a n  d en gan  menggunakan fo r m u l ir  s e s u a i  
l a m p i r a n  V I I  p e r j a n j i a n .

8 . p e n g h a p u s b u k u a n  t e r h a d a p  h u t a n g  DEBITUR TERTANGGUNG o l e h
TERTANGGUNG t i d a k  m em er lu k a n  p e r s e t u j u a n  PENANGGUNG.

9 . B i l a m a n a  PENANGGUNG s e d a n g  memproses p e n y e l e s a i a n  k l a i m ,
t e r d a p a t  h a s i l  p e n c a i r a n  a g u n a n  a t a u  jam inan  k r e d i t  d a n / a t a u  
h a r t a  m i l i k  l a i n n y a  a t a u  t e r d a p a t  t a g i h a n  yang d a p a t  d i u a n g 
k a n  a t a u  t e r d a p a t  s e t o r a n  a t a u  pembayaran  d a r i  DEBITUR TER
TANGGUNG s e t e l a h  t i m b u l n y a  h a k  mengajukan  k l a i m ,  maka s eg en ap  
p e m b a y a r a n  t e r s e b u t  d i n y a t a k a n  s e b a g a i  h a s i l  p e n y e l e s a i a n  
k r e d i t  ( r e c o v e r y ) .

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

P a s a l  18 
Hak M en in ja u  dan Menagih

1 . D e n g a n  t e l a h  d i t a n d a t a n g a n i n y a  p e r j a j i a n ,  maka a p a b i la  PE
NANGGUNG m e n g a n g g a p  p e r l u ,  PENANGGUNG d i b e r i  hak  o l e h  TER
TANGGUNG u n t u k  m e n g e t a h u i  d a t a  p e r k r e d i t a n  dan  m e n e l i t i  
a d m i n i s t r a s i  k r e d i t  d a r i  DEBITUR TERTANGGUNG yang ada pada 
TERTANGGUNG, b a i k  u n t u k  k r e d i t ,  yang  belum maupun yang sudah 
d i b a y a r  k l a i m n y a  s e r t a  b e r sa m a - s a m a  dengan TERTANGGUNG men
g u n j u n g i  d a n  m e n i n j a u  t e m p a t  u s a h a  DEBITUR TERTANGGUNG.

2 . D a l a m  p e l a k s a n a a n  k e t e n t u a n  s eb ag a im an a  t e r s e b u t  pada a y a t
( 1 )  p a s a l  i n i ,  maka a p a b i l a  d a p a t  d i b u k t i k a n  o l e h  PENANGGUNG
t e r d a p a t  p e m b a y a r a n  g a n t i  r u g i  yang  s e h a r u s n y a  t i d a k  merupa
k a n  k e w a j i b a n  PENANGGUNG, maka PENANGGUNG b e rh a k  un tuk  
m e n a r i k  < ^an t i  r u g i  yan g  t e l a h  d i b a y a r k a n '  t e r s e b u t  b a i k  s e b a 
g i a n  a t a u  s e l u r u h n y a .

3 . J i k a  d i a n g g a p  p e r l u  o l e h  TERTANGGUNG, PENANGGUNG d a p a t  mem
b a n t u  m e n a g i h  k r e d i t  y a n g  d i p e r t a n g g u n g k a n  yang t e l a h  j a t u h  
t e m p o  s e g a l a  b i a y a  y a n g  t i m b u l  sampai  b a t a s - b a t a s  yang w a ja r  
k a r e n a  u s a h a  p e n a g i h a n  k r e d i t  t e r s e b u t  d i t a n g g u n g  o le h  TER
TANGGUNG, k e c u a l i  k a l a u  d i t e n t u k a n  l a i n .

4  _ PENANGGUNG m e n g i k a t k a n  d i r i  d an  b e r j a n j i  memenuhi k ew aj iban
u n t u k  m e r a h a s i a k a n  d a t a - d a t a  d a n / a t a u  k e t e r a n g a n  yang k a re n a
j a b a t a n  a t a u  u s a h a n y a  d i p e r o l e h  d a r i  TERTANGGUNG d a n / a t a u  
DEBITUR TERTANGGUNG.

P a s a l  19
P e n g h e n t i a n  P e r ta n g g u n g a n  te r h a d a p  D e b itu r  Tertanggung

1 . A p a b i l a  d a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  PENANGGUNG t e r d a p a t  DEBITUR 
TERTANGGUNG y a n g  k a r e n a  t i n d a k a n n y a  a t a u  h a l - h a l  l a i n  dap at  
d i a n g g a p  a k a n  membahayakan keamanan k r e d i t  yang t e l a h  d i t e r i 
m a n y a  , m aka PENANGGUNG d a p a t  m enghen t ikan  p e r tan g g u n g a n  
k r e d i t  a t a s  nama DEBITUR TERTANGGUNG yang b e r s a n g k u t a n  dengan 
p e r s e t u j u a n  s e c a r a  t e r t u l i s  t e r l e b i h  d a h u lu  d a r i  TERTANGGUNG.
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P e n g h e n t ia n  p e r ta n g g u n g a n  sebagaim ana d im a k su d  d a la m  a y a t  ( 1 ) 
p a s a l  i n i  hanya b e r la k u  terh ad ap  r i s i k o  k r e d i . t  y a n g  a k a n  
d i r e a l i s a s i k a n  o l e h  TERTANGGUNG kepada DEBITUR T E R T A N G G U N G  
y a n g  b e r sa n g k u ta n  s e t e l a h  ta n g g a l  d ip u t u s k a n n y a  p e r ta n g < 3 u n ”  
g a n ,  sed a n g k a n  r i s i k o  k r e d i t  yang t e l a h  d i r e a l i s a s i  s e b e l u m  
p em u tu san  p er ta n g g u n g a n  t e t a p  b e r la k u  sa m p a i b e r a k h i r n y a  
p e r t a n g g u n g a n .

A p a b i la  dalam  waktu 60 (enam p u lu h )  h a r i  t e r h i t u n g  s e j a k  
t a n g g a l  p em b er ita h u a n  p e n g h en t ia n  p e r t a n g g u n g a n  s e b a g a i m a n a  
t e r s e b u t  pada a y a t  (1 )  p a s a l  i n i  TERTANGGUNG t i d a k  m e n g a j u k a n  

k e b e r a t a n ,  maka TERTANGGUNG diangcjap t e l a h  m e n y e t u j u i  p e n g 
h e n t i a n  p e r ta n g g u n g a n  t e r s e b u t .

T erh a d a p  p e n g h e n t ia n  p ertan ggu n gan  t e r s e b u t  p ad a  a y a t  ( 1 ) 
p a s a l  i n i ,  TERTANGGUNG akan menerima p e n g e m b a l ia n  p r e m i  
p e r ta n g g u n g a n  yang d i h i t u n g  s e c a r a  p r o r a t a  t e r h a d a p  j a n g k a  
w aktu  p e r ta n g g u n g a n .

P a s a l  20 
P e r s e l i s i h a n

Dalam hal timbul perbedaan pendapat antara TERTANGGUNG d e n g a n  
PENANGGUNG mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanji
an dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh TERTANGGUNG dan 
PENANGGUNG, maka pada tahap pertama TERTANGGUNG dan P E N A N G 
GUNG memilih pemutusan perselisihan dengan cara arbitrase 
oleh suatu Dewan Arbitrase 'yang -terdiri dari 3 (tiga) orang- 
Pihak yang menghendaki penyelesaian dengan cara arbitrase 

harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
Dewan Arbitrase tersebut pada ayat (1) pasal ini d i s u s u n  

dengan tata cara sebagai berikut :
i. TERTANGGUNG menunjuk seseorang yang dianggap ahli dalam

bidang yang diperselisihkan untuk duduk didalam D e w a n
Arbitrase dan memberitahukan secara tertulis kepada 
PENANGGUNG. .

ii. PENANGGUNG menunjuk seseorang yang dianggap ahli dalam
bidang yang diperselisihkan untuk duduk didalam D e w a n
Arbitrase dan memberitahukan secara tertulis kepada 
TERTANGGUNG.

iii. Kedua orang yang ditunjuk tersebut pada ayat (3) (i)
dan (ii) pasal ini, menunjuk seorang lagi untuk ■ d u d u k  
sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Arbitrase.

iv. Ketua dan para anggota Dewan Arbitrase dalam m e l a k u k a n  
tugasnya harus beritikad baik dan bijaksana s e r t a  
mendasarkan semua keputusannya atas dasar keadilan.

v. Ketua dan para anggota Dewan Arbitrase akan m e n e t a p k a n
sendiri peraturan dan tata cara arbitrase yang d i a n g 
gapnya sesuai dan perlu untuk menyelesaikan p e r s e l i s i 
han .

vi. Jika dianggap perlu, Dewan Arbitrase dapat m e n u n j u k
seorang atau beberapa ahli untuk memberikan nasehat dan 
pertimbangan kepada Dewan.

v i i . Dewan Arbitrase menetapkan bahwa kedua belah pihak
bersama-sama menanggung biaya arbitrase secara p r o r a t a ,
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termasuk pembayaran dimuka dari biaya yang diperlukan, 
v i i i . Keputusan yang diambil oleh Dewan Arbitrase bersifat 

mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak- 
pihak yang berselisih.

4 - Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ter
nyata Dewan Arbitrase tidak dapat disusun atau dapat disusun 
tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Arbitrase tidak dapat 
m e n g a m b i l  keputusan mengenai masalah yang diperselisihkan, 
maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisi
hannya melalui Pengadilan dan untuk itu memilih domisili di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 21
Perubahan dan Hal-hal yang Belum Diatur

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur 
dalam perjanjian akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersen
diri antara lain dapat berupa addendum antara TERTANGGUNG dengan 
PENANGGUNG dan merupakan bagian yang tidak'dapat dipisahkan dari 
Perjanjian.

BAB VII 
P E N U T U P

Pasal 22 
Jangka Waktu Perjanjian

1. p e r j a n j i a n  mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani pleh 
T E R T A N G G U N G  dan PENANGGUNG sampai dengan jangka waktu yang 
d i k e h e n d a k i  untuk diakhiri oleh kedua belah pihak.

2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki diakhirinya'perjanji-
an, maka berakhirnya pei-janjian akan berlaku efektif terhi
tung 30 pwluh) hari sejak diterimanya surat pemberita
huan oleh pihak la in n y a .

3 . S e k a l i p u n  p e r j a n j i a n  t e l a h  t id a f r  t e r l a k u  l a g i  namun PENANG
GUNG t e t a p  memberikan penutupan  p e r  ta n g  gungav? ¡bagi, f a s i l i t a s  
k r e d i t  y a n g  t e l a h  d i t u t u p  pertanggungannya dan t e la h  d id & k la -  
r a s i k a n  s e b e lu m  t a n g g a l  b e r la k u n y a  penghent ian  p e r j a n j i a n .

Pasal 23 
P e n u t u p

Perjanjian dibuat di .......... dengan itikad baik dan ditanda
tangani oleh kedua belah pihak, TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, pada 
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam 
rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermaterai cukup, masing- 
masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama ’ Untuk dan atas nama
PT. Asuransi Kredit Indonesia ' 1 *>.v 'T r

D i r e k t u r  Utama

D i r e k t u r
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DEKLAnASI JUM LAH PGTAtfGGUNGAN 
K0EP1T USAHA KECIL (KUK)

INDIVIDUAL/MASSAL............. x)

□  MOUAL KGfUA

□  INVESJASI

NOMOn :

1ANGGAL

UN1UK : KnEDlTQAnU

PERIODE DEKLAnASI 
DARI TANGGAL :
S /D  TANGGAL :

uni deniinn kcionliinn I'nsnl 7 Petjnnjinn Asuinnsl Kietlil Hnnk No. innyjjnl dcngnn Ini dinyolnknn bosarnya jumlah
mtpnutitpn unliik Kiodit Ontutlononn dntn loisnlnit di Imwnh ini i------- --------------------------------  .. .. _ .
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DRULAHASt JUMLA1 \ rEtVTANGGUNGAN 
KRED IT USAHA KECIL (KUK)

WIVIUUAL/MASSAl.

MUDAI. KEIUA 

INVESIASI

NOMOII
TANGGAL
UNTUK i PENGKI IAM/SWITCI IING/KONVEnSI. 

PEMUAnUAN/nESTnUCTUniNG

LAMPIRAN U

PEniODE DEKLARASI 
OAm TANGGAL:
5/0 TANGGAL :

Sosur.i dr*ngnii kaumlmm l ’iisal 7 l ‘urjnn|inti Asmnns! Kicdit Unuk Mo. tnnjifpl
pcdnniiijunjjnn imluk pnnunHIiniv'EwilciunnAtniVRisi, pciitbntunn/ifjr.lrucluriny dcmjinn (lain Icrsolwt di bnwnh in i:

dengan ini dinyatakan bcsamy/ jumlah

,pi*t| tWlaV (»••itu
1*̂ 11 ♦»*»••# «iw »■»!
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IV/DIM L/MASSAL ..............x)

J  MODAL KEIUA 

J INVESIASI

, KngQrf ÜSAHA KECtL (KUK) . "

NOMüft
1ANGGAL
ün um

perio d e  d ek la r a s i
DAm TANGGAL :
S/DTANGGAL :

OAtADEnmin

NAMA

(?)

iKinFKi/no
niTiwri/AIAUNU.EN-
ixiiisr-Mi-rj

J IIM I A ll

(3)

riAfOMn kltE- 
d jk jm i  m i*
1ANC5GUNIVU

M)

JANGKA
WAKIU
rnnr.

(R)

OAKI
o e n f. r

(0)
lAHtJAIl
rüNJAOW.

17)
n.Aroru)

(0)

FLAFONO KnE- Dir/JUMIAII. 
I’EHTANGOUNO' 
AM

(9)

jwK.nAnu/
JVVK.PEn«
1ANGGUNG*
AN

PO)

DA( AAGUNAN/JAMINAN •}

MACAM
(">

1KATAN

(>2|

NILAI 
1A>;SASI

{13)

PLAFOND
KnEDIT

(1 4 ) P5
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J E N I S KI l Et l t l  :

n

— i

INDIVIDUAL

KIIFDIUNVESKS!

KI1(:UI1 MODAL KE UA

I-----1 KIAI
M A S S A L

namaphuyek :
.LU4-J—

G VJ r\ AT KLA\M

NOMOH:

LAMPIRAN w
Halaman 1

SFMIUJM srsuoAiijAiu i r :mi*o

pp.hjai o r ig a n  k h e n iu a n  p a sa i. ph u a n jia m  asu n an si kucdit oahk  no.
(iriUAfKUîUrHÏ) MENGAJUKAN Kl.AIM DENiïAN DMA SEOAGA' IIGHlKUr :

TAfIGGAL DENGAN IMI KAMI

I- —

IIO
tiinn

01

NAMA 1)1 III HIM 
irniAMÜGUMG

I?)

HOMOni/.IN USAHA 
YANG Dll’l IHîYAIlAi . 
KAN|JIUP I DP.
11)11. USD).

P )

D A T A K n E.Ü I T

PIACOND KHEUI1

('l)

SEKlOUriSUU 
SEK10M GKONO Ml

(P)

JANGK \  WAK1 u nnnui r 
(IGL/nULAN/IAIIUN) 
fi/U ( IGL/0UIAN/111).

(0)

1AHGGAL PtNAniKAN 
KEMOAll KREDIT 
ITGL/UULAN/TAHUNI

( 7 )

DATA PERTANGGUNGAN

NOMOn NPIVEIIDOn^rMtn I 
UOMOU/TGL DEKLAHASI

(R)

n r v A i  111 I t  a **.i  •

iMinmn Mi**.*« ah imn’.i i|
l»i*jnn.*«: i’.vjiiih” *,i n i  I IO  > J’ .’ W  •*•** V.'M »)*.' ? "

H Z )
c z

w
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LAMPIRAN IV
Mntjiman 2

U A V A  J A M 1 N A N
OATA KREDIT LAIN YANG DINIKMATI OEBITUn 

. (JIKAAUA)

MACAM JR-IIS 
n uM onm m u  
l*r MILIKAN • CAliA IMiNtt* 

PtAlAN

MILAHAKSASI
NOMO» POLIS 
ASUIWMSI KE* 
nUCIAM

JENIS
KnEDIT

PLAFOND KIlEDlT
DIASURANSIKAN 
DENGAN u rp  
N O M O n

SAAt KNEDIt |j|.
sniujui

SAAr KLAIM »I« 
AJUKAN

mi U « l n u (13) (M ) («51 . (161

•

•

'

-
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nCPAUSHlAU 
KFMACI IAN-
K iiru ii

iiA K in iin n i sa a t  u m iiu i  nya

IIA K M Iin tiA lU K A N  Kl AIM 
(OASAN P tn i III UNGAi 1 Kl AIM) *)

. S E T 0  U A M “ )

nccovE iw
.....% t
KOI.OM 72
a ia u  rn o - 
TOnsiONAL

1UN TI.MAN GAN11 
nUGt NET10

KOLOM 19-23

TINDAKAN YANr i A K A f | DU A
k a n  T E n n A D A P o m n u n  t i  

TANGGUNG UNI IJK M C M rp i 
nECOVFniES. JIKA Kl.AIM H l 
DiPAYAn.

1UN1UIAN 
GAN1I lUJCil
.....% t  KOI OM m

Al AU 
.....'V. t  KOI.l)M <1

SAMIUMAN 
ARUflAUSI 
KEilUGIAN •••)

SE IOI1AN 1 AIN 
IJII.UAUSAN- 
tUNAN ASUnAM- 
SI KEHUGIAN

JU M IA II 
KOLOM 
20  ̂ 21

(W) • (10) 001 |20) 121) (22) (23) 12*) (7 f*)

\

•

•) l l l l  A ADA SAN1UNAM ASUIO N I KEUUGIAN YANG EFEKIIF DMIAYAHKAN KEJ’AOA DEOlIUn lERlANGGUHG/IEnTANGGUNG SEDELUM SAAT TIMflUL- 
riY A IlA K ir.n iA U nc.U N U U N U JK  MENGAJUKAN KLAIM. MAKA JIJM IAII DIMAKSUD SUIJAII IIAIIUS DIPEWIITUNGKAN DALAM OASAK PENIIIIUNGAN 
K l Al M (D PK).

• • j V F tO n A N .r .E lim A N  fAM« i LU JADI A M IA IIA  SAAT 1IM IIU I.N YA  MAK lE lllA N U U U N O  U N IU K  M EN G A JU KA N  K l AIM DAN SAAT 1 E I1IAMI r i i r i r  
M F t l l i  A JU KA N  K l A|(.* C U U

•••» o a u , y a n i« s u d a h  i)i!*f; h ) m K f p a ij a  h  m  a i  H ;c ,iin r , M AtIPUN YANG M A R II» Tf U |A I IAN PADA D FH II U lt U : MI AUC.C.UMC, •
l*A | AM llA L  DA'iAH I r ilM M lIN 'iM I K l A in  IF IM II l'fcHAH DAIII l\\n-\ l ’ l ATONl)'KMEDI f. M AKA flFCOVEHY IlAG I APKMINDO n illN U N G  SF.CAItA
i '• '■ ¡•» jiisu ju A i tuw '.-.A ii n ; m u :* • n r s M u i\ A  c ;.\» )ii in u ii y a »»; omAYAnKAM a r k m in d o  n m A c i nr.NGAN d a s a m  r r  i i i i i  iu m c .a u  k l a im  
i f o n iM  n  r.»H mm iim m*-.* i ir .w i i i 'V i  -'m r-' ¡m u n  p i i ' iu m
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lampiran  w
Hobrnan 4

SURAT KLAIM INI DILAMPIRI DENGAN :

(2C)

1. TEMHUSAN P[ IUANJIAN KREDIT (PK) ATAU FOTO COPY PK YANG DILEGALISIR/YANG DINYATAKAN SESUAI 
DENGAN ASLIN fK BERIKUT SEGENAP PERUBAI IANNYA.

2. n. UNIUK KLA‘M SETELAH JATUH TEMPO:
'  —  COPY K/.RTU PINJAMAN ATAU REKENING KOIIAN SEJAK 3 (TIGA) GULAN SEBELUM JATUH TEMPO S/D 

SAAT 1)1/JUKAN KLAIM.

I». UNIUKKlAM  SEBELUM JA1UII TEMPO:
—  COPY KAIVIU PIN'JAMAN ATAU REKENING KORAN SEJAK 3 (TIGA) BULAN SEBELUM SETENGAH JANGKA 

WAKTU ANGSURAN KREDIT ATAU 3 (TIGA) BULAN SEBELUM PENCAIRAN JAMINAN SAMPAI DENGAN SAAT 
DIAJUKAN KLAIM.

c. UNTUK KLAIM KAREMa  DEBITUR MENINGGAL DUNIA. MELARIKAN DIRI DAN BENCANA ALAM :
-  • COPY KAI f U PINJAMAN ATAU REKENING KORAN-SEJAK 3 (TIGA) BULAN SEBELUM ADANYA SURAT

PERNYAT/yvN DARI YANG BERWENANG S/D SAAT DIAJUKAN KLAIM.

3. COIV BERI «A ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG TERAKHIR ANTARA LAIN MENGENAI JALANNYA USAHA, 
JAMINAN HAN DAKI OEM f  TERAKHIR DAN SEBAGAINYA.

4. SURAI* KEI ERAr GAN/PGMNYATAAN DARI YANG BERWAJIB ATAU YANG BERWENANG BILAMANA TERTANGGUNG 
MELARIKAN DIRi. MENINGGAL DUNIA, PINDAH TEMPAI/TRANSMIGRASI. MENGALAMI MUSIDAH BENCANA ALAM.
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K ilED lT USAHA KtC IL 
POSISI TRIWULAN KE......... / 19

M0 M0 I1:
( f ) . -»! m  n  i,

REALISASI

U H A I  A M

(2)

REALISASI KU K
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riAruNt)

M)
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nAKI.DElini SEIIAflUSNYA
DEDIlUn

(7)

JUMLAH
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DEDITUn
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OEOHUM
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NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN^ 

NO.

Dengan ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan atas Kredit-Kredit dengan data 

dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. DATA MENGENAI TERTANGGUNG : *

II.

III.

DATA MENGENAI KREDIT

Sebagaimana terperinci pada Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang
No. :
Tgl. :
yang terlampir pada Nota Penutupan .m.

KETENTUAN-KETENTUAN PERTANGGUNGAN •

1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit No.: 
dan Addendum No. :

dibuat oleh TERTANGGUNG

2. Jumlah Pertanggungan

3. Debitur yang ditanggung

4. Debitur yang tidak ditanggung

:Rp.

Debitur PK

5. Perhitungan Premi Pertanggungan

6. Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar:
a. Premi Pertanggungan : Rp«
b. Bea Meterai : Rp.
c. Biaya Administrasi & Porto : Rp«

J UML AH : Rp*

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SE^NJUT- 
NYA PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGAN TERSEBUT DIATAS HARAP DIUMPAHKAN PADA REKENING 
KAMI DI
SESUAI DENGAN SURAT KAMI NO.

DIBUAT DI TANCGAL
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
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PERINCIAN .NOTA KRcDlT X U X 
SEBAGAI DASAR PENGAJUAN  C0LLIC71.MG FEE  

TR IW ULA N  K E ...............TAHUN *,3...........

'a ruang ini lidak cukup  
rap dilanjutkan pada 
Isrrar; *.£rr'b2h2r..

BANK —  
CABANG
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