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ABSTRAK 

Nama  : Munawir Arsyad 

Nim  : 10400114388 

Jurusan  : Ilmu Hukum 

Judul  : Efektivitas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Di Kota Makassar 

 

Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada efektivitas dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam melindungi 

tenaga kerja outsourcing. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris. Dari latar belakang masalah yang terjadi, penulis 

mencoba mengkaji dan meneliti lebih lanjut bentuk dan implementasi dari 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal ini 

pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat) yang 

secara garis besar mengkaji pengaturan outsourcing di Indonesia. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

aturan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja 

outsourcing khususnya di Kota Makassar serta mengetahui apa saja hambatan 

yang diterima oleh pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing. 

 Hasil penelitian ini mendeskripsikan peranan antara perusahaan pengguna 

jasa dengan perusahaan penyedia jasa. Sementara terkait perlindungan  terhadap 

hak-hak pekerja outsourcing ditemukan fakta bahwa beberapa perusahaan 

outsourcing tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga outsourcing 

dengan  baik sehingga perusahaan  pengguna jasa  harus  ikut berperan dalam 

memberikan perlindungan terhadap pekerja outsourcing sesuai dengan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan outsourcing juga 

diharapkan keterbukaannya kepada semua pihak terkait, termasuk stakeholder 

yang memberikan perizinan dan pengawasan. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Melihat banyaknya celah dalam 

ketimpangan perundang-undangan ketenagakerjaan, disarankan agar pemerintah 

memperkuat sistem hukum ketenagakerjaan yang masih inkonsistensi dan 

kontradiksi termasuk dalam pelakasanaannya karena sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman. 2) Perlunya keterbukaan semua pihak yang terkait dalam 

kegiatan outsourcing ini, dalam hal ini perusahaan outsourcing dengan 

memberikan pengertian kepada tenaga kerja outsourcing akan pentingnya 

koordinasi dalam hubungan kerja dan dapat memperjuangkan hak-haknya, agar 

tidak ada yang mengganggu dan menghalangi pekerjaannya. 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Outsourcing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, 

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk bekerja. 

Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. 

Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal 

dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya 

adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan 

mengutusnya, karena harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan 

pekerjaan tersebut.1 

Faktor inilah yang menjadikan bertumpuknya pengangguran-pengangguran di 

Pulau Jawa, dimana para calon tenaga kerja masih sangat mengharapkan adanya 

kesempatan-kesempatan yang akan diberikan perusahaan-perusahaan yang 

demikian banyak itu yang ada di pulau Jawa.2 

Kalau berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka 

penelaahannya akan dapat ditinjau dari bebagai  faktor dan makna. Karena 

kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya 

manusia, di masa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat 

penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara Republik 

 
1Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

1. 
2Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1992), h.3. 
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Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam 

kehidupan suatu bangsa, karena itu merupakan faktor penentu bagi mati dan 

hidupnya suatu bangsa.3 

Sehubungan dengan usaha untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang 

berlebihan itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan 

yang ditujukan kepada: 

a. Para pengusaha kecil yang lemah permodalannya 

b. Para pengusaha nasional yang kuat permodalannya, dan  

c. Para pengusaha asing yang diperizinkan untuk berusaha ditanah air4 

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus 

berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa 

yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap 

kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa 

berkualitas yang memiliki daya saing di pasaran. Dalam iklim persaingan usaha 

yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi 

(Cost of Production). Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, 

dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam 

membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang 

bersangkutan. Outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau 

pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana 

 
3Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), h. 1. 
4Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1992), h. 5. 
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badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manejemen 

berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. 

Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai 

pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum 

outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Pasal 64, 65, dan 66.5  

Di samping itu, outsourcing diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Kep. 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang 

Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 

101/2004). Pengaturan tentang outsourcing (alih daya) ini sendiri masih dianggap 

pemerintah kurang lengkap. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket 

Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa outsourcing sebagai salah satu faktor 

yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke 

Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan Menteri 

Tenaga Kerja untuk membuat draf revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.6 

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan 

masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga 

keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan 

ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan 

 
5Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 125. 
6Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 128. 
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dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam 

menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan 

program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk 

dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.7 

Saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat 

dalam di bidang perburuhan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sudah demikian luas, tidak hanya aspek hukum yang berhubungan 

dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubugan kerja. Konsep 

ini secara jelas diakomodir dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja. 8 

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

(basic rights) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (equal opportunity) 

dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.9 

 

 
7Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

95-96. 
8Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2005) h. 24. 
9Koesparmono Irsan, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2016) h. 3. 
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Hak dasar manusia pada hakikatnya adalah bagian dari golongan hak yang 

dinamakan hak publik. Berbeda halnya dengan hak publik absolut tersebut tidak 

hanya meliputi orang tertentu, melainkan menyangkut masyarakat dalam arti luas, 

misalnya bangsa.10 

Sebagai pelaku pembangunan, tenaga kerja berperan meningkatkan 

produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tenaga kerja harus 

diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih, dalam arti lebih mampu, lebih 

terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam 

pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Kemampuan, 

ketermpilan, dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui 

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasuk pelatihan, 

pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja. 

Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan 

dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di 

dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas 

keselamatan dam kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial 

sehingga menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya 

kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang. 

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan 

pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah 

 
10Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014), h. 187. 
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Pancasila. Suasana batiniah dan cita-cita hukum tersebut selanjutnya dijelmakan 

di dalam batang tubuhnya. 

Dasar kontitusional yang sifatnya masih umum tersebut, selanjutnya di dalam 

operasionalnya antara lain dijabarkan pada TAP MPR Nomor II/MPR/1988 

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang antara lain 

menetapkan:11 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan 

sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan 

kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan 

ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor 

dan daerah dan ditunjukkan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan 

kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan 

tenaga kerja.12 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

telah memberikan nuansa baru dalam khasanah hukum perburuhan atau 

ketenagakerjaan yakni:13 

1. Mensejajarkan istilah buruh/pekerja, istilah majikan diganti menjadi 

pengusaha dan pemberi kerja; istilah ini sudah lama diupayakan untuk diubah 

agar lebih sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. 

2. Menggantikan istilah perjanjian perburuhan (labour agreement)/ Kesepakatan 

Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari 

 
11Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 1.  
12Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) , h. 2. 
13Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005) h. 12. 
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negara liberal yang seringkali dalam pembuatannya menimbulkan benturan 

antara pihak buruh dengan majikan. 

3. Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja 

pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha 

diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini. 

4. Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan 

maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakannya. 

5. Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan 

pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh atau seluruh alat 

produksi, dan pencabutan izin. Pada peraturan perundang-undangan 

sebelumnya sanksi ini tidak diatur. 

Selain itu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dapat dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan Hukum Ketenagakerjaan 

Indonesia, sehingga memudahkan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

untuk mempelajarinya. Dengan berlakunya undang-undang ini beberapa ketentuan 

perundang-undangan nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.14 

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang 

berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, 

menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan 

penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan 

 
14Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12-13. 
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perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.15 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Olehnya itu, pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

pengkajian dan pembahasan perlindungan hukum tenaga outsourcing. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada penjelasan diatas maka pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum 

tenaga kerja outsourcing menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Selanjutnya pokok permasalahan dalam penelitian ini 

dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga 

kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan di Kota Makassar? 

2. Apa kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tenaga 

kerja outsourcing di Kota Makassar? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi 

penyelenggaraan outsourcing di Kota Makassar sehingga penelitiannya diarahkan 

ke suatu tujuan diantaranya sebagai berikut: 

 
15Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap tenaga kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Makassar 

2. Untuk  mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan 

hukum tenaga kerja outsourcing di Kota Makassar berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Makassar 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman tentang keberadaan hukum tenaga kerja 

outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Memberikan pemahaman tentang adanya hak tenaga kerja outsourcing di 

Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

F. Kajian Pustaka 

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: 

1. Prof. Koesparmono Irsan dan Dr. Armansyah, 2016 dalam bukunya Hukum 

Tenaga Kerja : Suatu Pengantar (Penerbit Erlangga, Jakarta) menjelaskan 

pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan 

tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga berkaitan 

dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, 
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diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain 

mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas 

dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan, kerja, 

pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 

2. Lalu Husni, S.H., M. Hum., 2003 dalam buku Pengantar Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia (Rajawali Pers, Jakarta) menjelaskan tentang 

penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya 

kemanfaatan (doelmatigheid) dari aturan itu. Tanpa penegakan hukum  yang 

tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalam 

bidang perburuhan/ketenagakerjaan dimana para pihak yang terlibat 

didalamnya terdiri dari dua subjek hukum yang berbeda secara sosial 

ekonomis.16 

3. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Dkk, 2016 dalam bukunya Dasar-dasar 

Hukum Perburuhan (Rajawali Pers, Jakarta) menjelaskan perlindungan 

pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun 

dengan  jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan 

fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam 

lingkungan kerja itu.17 

4. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., 1995, Hukum Perburuhan Di 

Indonesia (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta). Dilihat dari segi sifatnya, 

sebagian besar hukum perburuhan bersifat imperatif, dimana hukum harus 

 
16Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h. 5. 
17Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

96. 
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ditaati secara mutlak. Kenyataan ini sesuai dengan tujuan hukum perburuhan, 

yakni mengadakan perlindungan terhadap buruh. Tanpa hukum yang bersifat 

imperatif, yang biasanya dinyatakan dengan perkataan harus, wajib, tidak 

boleh, tidak dapat, dilarang, tujuan tersebut sulit untuk dicapai.18 

5. Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Dkk, 2014, Asas-asas Hukum 

Perburuhan (Rajawali Pers, Jakarta). Secara garis besar, pengerahan dan 

pendayagunaan tenaga kerja bertujuan untuk merealisasikan amanat yang 

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 

ayat (2) bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang 

layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, negara melalui pemerintah menyusun 

strategi berupa kebijakan dan program kerja dalam rangka perencanaan 

tenaga kerja, yang tujuan operasionalnya adalah pembangunan 

ketenagakerjaan.19 

  

 
18Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1995), h. 9.  
19Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 26. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu 

terkait dengan hubungan antara hasil yang telah ditetapkan dengan hasil 

sesungguhnya yang telah dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu atau sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. 

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa 

indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah 

tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.20 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:21 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

 Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto diatas 

yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

 
 20Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 13. 

 21Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8. 
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faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, 

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana 

atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, 

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. 

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada faktor yang pertama 

mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:22 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis 

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup 

sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan 

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi 

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 

yuridis yang ada 

 

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan 

professional dan mempunyai mental yang baik. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap 

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal 

berikut:23 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada 

 
 22Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80 

 23Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 86 
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2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan 

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat 

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang 

tegas pada wewenangnya. 

 

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana 

bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk 

mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi 

bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat 

atau lokasi kerjanya. Adapaun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya 

prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang 

telah ada. 

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang 

tergantung dari kondisi mayarakat, yaitu: 

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada 

2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada 

3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada 

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai 

kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu 

aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap 

aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang 

bertentangan dengan aturan. 
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B. Tinjauan Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, 

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: 

a. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan. 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.24 

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada 

hakikatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi 

didalam imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh 

pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika 

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui 

jalannya proses pembuatan kebijakan publik.  

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara 

hukum, yaitu: 

 
24Sudut Hukum; Perlindungan Hukum”, http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan- 

hukum.html, diakses Minggu, 20 September 2015. 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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a. Perlindungan hukum yang preventif, perlindungan hukum kepada rakyat yang 

di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang 

menjadi definitif. 

b. Perlindungan hukum yang represif, perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip 

Negara hukum.25 

3. Sarana Perlindungan Hukum 

“Mengapa hukum harus ditegakkan?” dan “ apa itu penegakan hukum?”. 

Pertanyaan yang sederhana namun mengandung makna yang dalam. Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan.26 

Dalam keadaaan ini, hukum pun telah mengajarkan bahwa dalam keadaan 

terpaksa keadilan harus dikorbankan demi tercapainya daya guna atau 

kemanfaatan.27 

Sejatinya kehadiran hukum untuk berusaha mendamaikan kepentingan-

kepentingan manusia yang terkadang bertentangan antara satu dengan yang 

lainnya. Baik pertentangan yang terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian. 

 
25Srikandi Rahayu; Seputar Pengertian Perlindungan Hukum, http://seputarpengertiancom/ 

2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses Jumat 17 Januari 2014  
26Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014),  h. 69. 
27Teguh Prasetyo, DKK., Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat 

Yang Berkeadilan dan Bermartabat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 112.  

http://seputarpengertian/
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Jika hukum tidak mampu mendamaikan antara mereka, maka pertentangan 

kepentingan akan meningkat menjadi pertikaian, bahkan dapat menimbulkan 

peperangan antara kelompok dengan kelompok lainnya.28 

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, 

hukum berada pada titik keberantakan. Sebagaimana digambarkan oleh Satjipto 

Rahardjo, situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi hyper regulated, 

yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan.29 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 

suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan 

sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: 

a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif 

ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

 
28Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 

21. 
29Ahkam Jayadi, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, Al-Risalah,  Volume 15, 

Nomor 2, 2015. 

 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum.30 

Pada intinya sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek 

atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga sipil). Dengan demikian 

konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap 

HAM. Filosofi ini pula yang mendasari amandemen UUD 1945 (amandemen 

ketiga) selain menyatakan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum.31  

C. Tinjauan tentang Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian hukum perburuhan. 

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai batasan pengertian 

hukum perburuhan secara berbeda-beda. Perbedaan pengertian hukum perburuhan 

 
30Sudut Hukum; Perlindungan Hukum”, http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan- 

hukum.html, diakses Minggu, 20 September 2015 
31Fadli Andi Natsif, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum 

Indonesia”, Al-Risalah, Volume 19, Nomor 1, Mei 2019. 

 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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disini terletak pada perbedaan fokus cara melihat dari satu sisi saja, tanpa 

memerhatikan sisi lainnya yang tidak kalah penting untuk dijelaskan. Misalnya 

ada yang melihat dari subjek hukum saja, atau dari segi materi atau permasalahan 

yang diatur saja. Tanpa melihat dari sudut pandang ruang lingkup waktunya 

(tijdsgebied) atau dari sudut pandang ruang lingkup wilayah (ruimtegebied). 

1. A.N. Molenaar 

Hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang 

mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan, buruh 

dengan pengusaha, dan pengusaha dengan pengusaha. 

2. M.G. Levenbach 

Hukum perburuhan adalah hukum yang berkanaan dengan hubungan kerja, 

dimana pekerjaan dilakukan di bawah suatu pimpinan, dan dengan keadaan 

kehidupan yang langsung bersankut paut dengan hubungan kerja itu. 

3. S. Mok 

Hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaaan, yang 

dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan yang 

langsung berhubungan dengan pekerjaan itu. 

4. NEH Van Esveld 

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum positif yang meliputi hubungan 

antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk pekerja yang melakukan pekerjaan 

atas tanggung jawab sendiri. 
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5. Imam Soepomo 

Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak 

tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada 

orang lain, dengan menerima upah.32 

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

Dengan sumber hukum perburuhan ini dimaksudkan segala sesuatu dimana 

dapat menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai soal-soal 

perburuhan. Barang siapa berpendirian bahwa hukum hanya dapat diketemukan 

dalam undang-undang, akan merasa kecewa menghadapi kenyataan bahwa – 

justru mengenai soal-soal perburuhan – banyak hal tidak (belum) diatur dalam 

undang-undang dan bahwa undang-undang mengenai soal perburuhan ini yang 

sudah dibentuk, adalah sangat sedikit.33 

Sebagaimana halnya dengan sumber hukum pada umumnya, hukum 

perburuhan mempunyai sumber yang tidak jauh berbeda. Namun demikian, 

khusus dalam membicarakan masalah sumber hukum perburuhan ini, perlu 

digarisbawahi adanya sumber hukum perburuhan yang datangnya dari subjek 

hukum perburuhan itu, yakni pihak buruh dan serikat buruh (majikan) serta badan 

yang bersangkutan dengan masalah peburuhan itu sendiri khususnya dalam proses 

penyelesaian perselisihan perburuhan. 

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum adalah: “segala apa saja yang 

dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat 

 
32Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 2-7. 
33Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1970), h. 

20. 
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memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang 

tegas dan nyata”.34 

Sumber hukum perburuhan memiliki posisi penting karena merupakan acuan 

para pihak jika mereka menghadapi suatu perselisihan. Oleh karena itu, sumber 

hukum perburuhan bernilai yang sangat strategis dalam hubungan kerja. Apabila 

dilihat dari jenisnya, ada dua macam/jenis sumber hukum dalam hukum 

perburuhan yaitu kaidah otonom dan kaidah heteronom. 

a. Kaidah Otonom  

Dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak 

yang terikat dalam suatu hubungan kerja berdasarkan pada kehendak bebas yang 

dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan oleh peraturan 

perundang-undangan berupa standar minimum atau standar maksimum. 

Sepanjang mengatur hak buruh/pekerja maka standar minimum, dan jika 

mengatur kewajiban buruh/pekerja maka standar maksimum. Para pihak yang 

terikat dalam suatu hubungan kerja tidak lain dan tidak bukan adalah 

buruh/pekerja dengan pengusaha. Buruh/pekerja dan pengusaha masing-masing 

mempunyai otonomi/kewenangan untuk mengatur sendiri. Oleh karena itu, bentuk 

kaidah otonom pada dasarnya adalah perjanjian yang tunduk pada syarat-syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana Burgelijk Wet Boek. Kaidah hukum otonom disini 

terdiri dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau 

Collective Labour Agreement atau Collective Bargaining Agreement, dan 

Kebiasaan Hukum (Customary Law). 

 
34Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

31. 
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1) Perjanjian Kerja 

Pasal 1601 a, Bab 7a, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“... persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh , mengikatkan dirinya 

untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu 

tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah...” 

 

Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 

“... perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemeberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.” 

 

Disini menunjukkan bahwa isi perjanjian kerja adalah hak dan kewajiban 

buruh/pekerja ataupun pengusaha yang tercermin dalam syarat-syarat kerja. Dan 

harus dijadikan pedoman bertingkah laku buruh/pekerja dalam kehidupan sehari-

hari di setiap unit kerja. Misalnya: Buruh/pekerja wajib  melakukan perkerjaan, 

berhak atas upah. Pengusaha wajib membayar sejumlah upah, iuran jamsostek, 

transport dan lai-lain, yang menjadi acuan jika terjadi perselisihan antara 

buruh/pekerja dengan pengusaha. 

2) Peraturan Perusahaan 

Pasal 1601 (j) BW menentukan “Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh pengusaha, dimana peraturan tersebut hanya mengikat buruh jika 

buruh yang bersangkutan menyetujuinya secara tertulis”. 

Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan: 

“... peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja serta tata tertib perusahaan.” 

Demikian pula  Peraturan Perusahaan disini juga berisikan hak dan kewajiban 

buruh dan pengusaha yang merupakan syarat-syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan yang harus dijadikan sebagai sumber hukum jika terjadi perselisihan 
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diantara mereka. Misalnya buruh/pekerja wajib masuk pukul 08.00 dan pulang 

pukul 17.00, memakai pakaian dinas, wajib saling menghormati antar karyawan, 

menghormati  atasan. 

3) Perjanjian Perburuhan (Perjanjian Kerja Bersama) 

Pasal 1601 n (2), Bab 7a, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“... suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang majikan atau beberapa 

perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan suatu atau beberapa 

serikat buruh yang berbadan hukum mengenai syarat-syarat kerja yang harus 

diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja.” 

Pasal 1 angka 21, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 

“...perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat 

buruh atau beberapa serikat perkerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau 

beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.” 

 

Dari kedua definisi di atas, definisi perjanjian kerja bersama menurut BW 

lebih tepat karena menunjukkan adanya hierarchies antara perjanjian kerja 

bersama dengan perjanjian kerja. Hal ini ditunjukkan ke dalam kalimat “yang 

harus diperhatikan pada saat membuat perjanjian kerja”. 

Dari definisi diatas bahwa perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja 

bersama juga berisikan syarat-syarat kerja yang merupakan hak dan kewajiban 

buruh atau serikat buruh dengan pengusaha yang harus menjadi pedoman selama 

berlakunya perjanjian kerja bersama tersebut. Misalnya: Hak serikat buruh/pekerja 

untuk melakukan kegiatan organisasi, kewajiban serikat buruh/pekerja untuk 

menjaga hubungan yang harmonis.  
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4) Kebiasaan (Customary Law) 

Kebiasaan (Customary Law) dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau 

perilaku yang terus menerus dilakukan dan berulang-ulang yang lama-lama 

menjadi hukum dimana para pihak terikat untuk melaksanakannya. Satu kali 

dilakukan dan dijadikan acuan untuk selanjutnya, kecuali ada alasan-alasan yang 

dapat diajukan utnuk tidak melakasnakannya asalkan dibuat 

perjanjian/persetujuan dari pihak/buruh. Misalnya: Pemberian bonus di akhir 

tahun. 

b. Kaidah Heteronom  

Dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak 

ketiga di luar para pihak yang terkait dalam hubungan kerja. Pihak ketiga yang 

yang paling dominan membuat ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah 

pemerintah/negara. Oleh karena itu, bentuk dari kaidah tersebut adalah semua 

peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan. Misalnya: UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Hukum Perburuhan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang 

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PP No: 19 Tahun 2012, dan 

sebagainya. 

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di sini memberikan bermacam-

macam perlindungan kepada buruh/pekerja. 

Pertama, berisikan perlindungan sosial, yang bertujuan agar buruh/pekerja 

dapat menikmati dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada 

umumnya dan khususnya sebagai anggota keluarga, misalnya seorang wanita 

yang berkedudukan sebagai calon ibu atau sebagai ibu, seorang anak atau remaja 
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yang masih harus mengembangkan jasmani atau rohaninya. Dengan kata lain, 

agar buruh tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi belaka melainkan juga 

harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia pada umunya. 

Kedua, perlindungan ekonomis pada hakikatnya adalah suatu perlindungan 

yang bertujuan agar buruh dapat menikmati penghasilan secara layak yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi dirinya sendiri maupun 

bagi anggota keluarganya secara layak. Peraturan perundangan yang memberikan 

perlindungan ekonomis disini mencakup ketentuan-ketentuan tentang upah dan 

jaminan sosial. 

Ketiga, perlindungan teknis pada hakikatnya adalah suatu perlindungan 

perburuhan yang bertujuan agar buruh/pekerja terhindar dari reriko-resiko 

kecelakaan kerja di tempat kerja, baik disebakan oleh alat-alat kerja atau bahan-

bahan yang dikerjakan oleh buruh/pekerja. Termasuk dalam lingkup kecelakaan 

kerja jika kecelakaan tersebut terjadi selama buruh/pekerja mengalami kecelakaan 

sedang menuju ke tempat kerja dari rumah, atau pulang dari tempat kerja menuju 

rumah dalam rute yang wajar. Perlindungan teknis ini tercermin dalam ketentuan-

ketentuan yang mengatur masalah keselamtan kerja. Misalnya ketentuan yang 

mencegah timbulnya penyakit jabatan, keracunan, kebakaran, peledakan, dan lain-

lain.35 

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap perlindungan kerja dan 

keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar 

untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh yang keadaan 

 
35Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 20-24. 
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umumnya lemah, adalah juga secara langsung/tidak langsung untuk melindungi 

perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan beerkembang, sebab faktor tenaga kerja 

yang terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi 

dan kedisiplinannya. Pada akhirnya tenaga-tenaga para buruh ini di bawah 

manajemen, akan diakui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.36 

3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 

Tujuan hubungan industrial tidak terlepas dari pembangunan nasional yang 

bertujuan membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. 

Pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya adalah pembangunan masyarakat 

Indonesia, baik materiil maupun spiritual. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu 

tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, 

kesehatan; serta kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas 

mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, dan rasa keadilan, melainkan 

juga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. 

Menurut Manulang, tujuan hukum ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketengakerjaan 

2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari 

pengusaha. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pembangunan 

tenaga kerja bertujuan sebagai berikut: 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi 

 
36Imam Soepomo, Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Penerbit 

Djambatan, 1982), h. 127. 
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2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudakan 

kesejahteraan 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nasional. Untuk 

melaksanakan pembangunan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas dan 

nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.37 

D. Tinjauan tentang Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. 

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan 

pengertian tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 

 
37Rocky Marbun, Jangan Mau di-PHK Begitu Saja (Jakarta: Visimedia, 2010),  h. 27-28. 
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Dari pengertian tersebut nampak perbedaan yakni dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi 

kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun di luar 

hubungan kerja pada pegertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat 

mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan 

ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja 

dalam pengertian yang umum. Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri 

pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri  dan masyarakat karena barang atau 

jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga 

untuk diri sendiri, dengan demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama 

ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri. 

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 

tersebut dipergunakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Oleh karena itu perlu 

penyesuaian demi keseragaman pengertian dengan mengacu pada Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagai induknya.38 

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia 

merupakan cita hukum (rechtsidee) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan 

di lain pihak sebagai sistem norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam UUD 

1945, dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: 

 
38Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 15-17. 
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“Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penjelasan tentang Pasal 27 itu 

berbunyi “Pasal ini mengenai hak-haknya warga negara”.39 

Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan beberapa undang-undang serta peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan ketenagkerjaan, dimana hak merupakan suatu hal yang 

selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak 

pemberi kerja, dalam hal ini menerima upah atau penghasilan lainnya. Sedangkan 

kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dijalankan atau wajib dilaksanakan oleh 

pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. 

Dengan melaksankan hak dan kewajibannya, antara pekerja dengan pemberi kerja 

berarti telah memenuhi apa yang sudah disepakati bersama atau sudah 

diperjanjikan, masing-masing pihak telah memenuhi prestasinya.40 

Hak Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:41 

1. Pasal 5: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 

2. Pasal 6: Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. 

3. Pasal 11: Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

4. Pasal 12 ayat (3): Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.  

 
39Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 101. 
40Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 35.  
41Tommy Simatupang: Hak dan Kewajiban Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-

menurut-uu-no.html, diakses Rabu 12 April 2017 

 

https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html
https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html
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5. Pasal 18 ayat (1): Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi 

kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga 

pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan 

ditempat kerja. 

6. Pasal 23: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak 

atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga 

sertifikasi. 

7. Pasal 31: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. 

8. Pasal 67: Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat 

wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatannya.  

9. Pasal 78 ayat (2): Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah 

kerja lembur 

10. Pasal 79 ayat (1): Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti 

kepada pekerja. 

11. Pasal 80: Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 

kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 

agamanya. 

12. Pasal 82: Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan.  

13. Pasal 84: Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 

dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. 

14. Pasal 85 ayat (1): Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

15. Pasal 86 ayat (1): Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan 

dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

16. Pasal 88: Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

17. Pasal 90: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

18. Pasal 99 ayat (1): Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 

19. Pasal 104 ayat (1): Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja. 

 

Sedangkan kalau dirinci satu per satu memang banyak kewajiban buruh. 

Hanya saja yang perlu diingat dalam melakasanakan kewajibannya itu, buruh 
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haruslah bertindak sebagai seorang buruh yang baik. Bertindak sebagai seorang 

buruh yang baik dapat pula dikatakan sebagai salah satu kewajiban buruh. 

Sekarang apa yang dimaksud dengan buruh yang baik? 

Di dalam KUH Perdata pada 1603d dikatakan bahwa buruh yang baik adalah: 

“Buruh yang menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, yang dalam hal 

ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu dalam 

keadaan yang sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan”. 

 

Selanjutnya di dalam KUH Perdata dirinci tentang berbagai kewajiban dari 

buruh, yaitu: 

b. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut 

kemampuannya dengan sebaik-baiknya 

c. Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin 

majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya 

d. Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya 

e. Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata 

tertib rumah tangga pengusaha 

Sedangkan menurut Imam Soepomo, kewajiban baru yang utama adalah 

melakukan perjanjian menurut petunjuk majikan, dan kewajiban lainnya adalah 

membayar ganti kerugian.42 

E. Tinjauan tentang Outsourcing 

1. Pengertian Outsourcing 

Dalam pengertian umum, istilah outsourcing diartikan sebagai contract (work 

out) seperti yang tercantum dalam Concise Oxford Dictionary, sementara 

 
42Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

79-80. 
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mengenai kontrak itu sendiri diartikan sebagai berikut: “Contract to enter into or 

make a contract. From the latin contractus, the past participle of contrahere, to 

draw together, bring about or enter into an agreement.” (Webster’s English 

Dictionary). Pengertian outsourcing (alih daya) secara khusus didefinisikan oleh 

Maurice F. Greaver II yang dikutip Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin 

(2008), pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to 

Outsourcing: Decisions and Initiatives, dijabarkan sebagai berikut: “Strategic use 

of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and 

respurces.” Menurut definisi Maurice Greaver, outsourcing dipandang sebagai 

tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan 

keputusannya kepada pihak lain (Outside Provider), dimana tindakan ini terikat 

dalam suatu kontrak kerja sama.  

Beberapa pakar serta praktisi outsourcing dari Indonesia juga memberikan 

definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing  

dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi 

dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa 

outsourcing). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, mantan Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing sebagai 

memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang 

tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai 

penerima pekerjaan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat 
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persamaan dalam memandang outsourcing yaitu terdapat penyerahan sebagian 

kegiatan perusahaan pada pihak lain.43 

2. Dasar Hukum Outsourcing 

UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum 

diberlakukannya outsourcing (alih daya) di Indonesia, membagi outsourcing 

menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa 

pekerja/buruh. Pada perkembangannya dalam draf revisi Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan outsourcing mengenai pemborongan 

pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan 

dibandingkan dengan tenaga kerja. 

Untuk mengkaji hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan 

perusahaan pemberi pekerjaan, akan diuraikan terlebih dahulu secara garis besar 

pengaturan outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam UU No. 13/2003, 

yang menyangkut outsourcing adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan 

pasal 66 (terdiri dari 4 ayat). Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya outsourcing. 

Dalam pasal 64 dinyatakan bahwa:  

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 

Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah: 

Penyerahan sebagian pelakasanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 

tertulis (ayat 1); pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang 

 
43Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 129-130. 
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dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan 

secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau 

tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan 

secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Ayat (2); 

perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan hukum. Ayat 

(3); perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan 

atau sesuai dengan peraturan perundangan. Ayat (4); perubahan atau penambahan 

syarat-syarat tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri. Ayat (5); 

hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis 

antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya. Ayat (6); hubungan 

kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat didasarkan pada 

perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ayat (7); 

bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syarat mengenai pekerjaan 

yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan 

lain itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Ayat (8). Pasal 66 UU 

Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia 

jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melakasanakan 

kegitan pokok kegiatan yang berhubungan lengsung dengan proses produksi, 
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kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan laangsung dengan 

proses produksi.44  

3. Hubungan Secara Hukum antara Karyawan Outsourcing (Alih Daya) 

dengan Perusahaan Pengguna Outsourcing 

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan 

majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri 

untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang 

mengikatkan diriuntuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Pada 

pihak lainnya mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakuikan pekerjaan 

itu berada di bawah pimpinan pihak majikan. 

Di masyarakat Indonesia dikenal adanya bermacam-macam hubungan lain 

antara dua belah pihak yang dasarnya adalah juga melakukan pekerjaan dengan 

pembayaran sebagai balas-jasa, tetapi tidak dinamakan hubungan kerja. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat K.U.H. Pa.) 

mengenal dua macam : 

1. Hubungan antara seorang yang melakukan satu atau beberapa pekerjaan 

tertentu dengan seorang pihak lainnya. Biasanya diajukan sebagai contoh 

hubungan antara seorang dokter dengan pasiennya, seorang pengcara dengan 

kliennya, seorang notaris dengan kliennya dan lain-lain. Hubungan semacam 

ini yang terjadi setelah adanya perjanjian untuk melakukan satu atau beberapa 

pekerjaan tertentu, dikatakan bukanlah hubungan kerja, karena tidak ada 

wewenang pada pihak pemberi pekerjaan untuk memimpin dilakukannya 

 
44Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 130-131 
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pekerjaan itu oleh yang menerima pekerjaan, tiada wewenang memberi 

petunjuk itu kepada pihak yang melakukan pekerjaan , sedang wewenang itu 

ada pada hubungan kerja 

2. Hubungan antara seorang pemborong-pekerjaan dengan seorang yang 

memborongkan pekerjaan. Hubungan ini terjadi setelah adanya perjanjian 

pemborongan pekerjaan dimana pihak kesatu pemborong pekerjaan, 

mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu, misalnya mendirikan 

atau membongkar suatu bangunan, dengan harga tertentu bagi pihak lainnya, 

yang memborongkan perkerjaan, yang mengikatkan diri untuk memberikan 

pekerjaan-pemborongan itu dengan membayar harganya kepada pihak kesatu. 

Hubungan ini bukan pula hubungan-kerja, karena tidak ada unsur memberi 

petunjuk dan memimpin pada pihak yang memborongkan. 

Bedanya perjanjian pemborongan pekerjaan ini dengan perjanjian melakukan 

satu atau beberapa pekerjaan tertentu, ialah bahwa pada perjanjian pemborongan 

pekerjaan tujuan yang utama ialah selesainya pembuatan karya yang 

bersangkutan.45 

Hubungan hukum perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna 

outsourcing diikat dengan menggunakan perjanjian kerja sama, dalam hal 

penyediaan dan pengeloalaan pekerja pada bidang-bidang tertentu yang 

ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna outsourcing. Karyawan 

outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing 

 
45Imam Soepomo, Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Penerbit 

Djambatan, 1982), h. 1-2. 
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sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian kerja tersebut 

disebutkan bahwa karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna 

outsourcing. 

Jika dari hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, karyawan 

outsourcing dalam penempatannya pada perusahaan pengguna outsourcing harus 

tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

yang berlaku pada perusahaan pengguna outsourcing tersebut, sementara secara 

hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya. Hal yang mendasari mengapa 

karyawan outsourcing harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja 

adalah: 

a. Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja 

b. Standard Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan 

pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan, dimana semua hal itu 

tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja 

c. Bukti tunduknya karyawan adalah pada Memorandum of Understanding 

(MoU) antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pemberi kerja, 

dalam hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja, dan aturan 

kerja. Untuk benefit dan tunjangan biasanya menginduk perusahaan 

outsourcing. 

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pekerja, dalam hal ini tidak ada 

kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan 

penyelesaian sengketa karena antara perusahaan pengguna jasa pekerja (user) 

dengan karyawan outsourcing secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, 
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sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah 

perusahaan penyedia jasa pekerja, walaupun peraturan yang dilanggar adalah 

peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (user). 

Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan 

dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu 

hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua pihak tersebut 

sama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan 

hukum yang ada antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna 

jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna jasa pekerja 

dengan karyawan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung, baik dalam 

bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu. 

Apabila ditinjau dari terminologi hakikat pelaksanaan peraturan perusahaan, 

maka peraturan perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat diterapkan 

untuk karyawan outsourcing karena tidak adanya hubungan kerja. Hubungan kerja 

yang terjadi adalah hubungan kerja antara karyawan outsourcing dengan 

perusahaan outsourcing, sehingga seharusnya karyawan outsourcing 

menggunakan peraturan perusahaan outsourcing, bukan peraturan perusahaan 

pengguna jasa pekerja. 

Karyawan outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna 

outsourcing tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti 

ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna outsourcing. Dalam perjanjian 

kerja sama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna 
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outsourcing harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh 

karyawan outsourcing selama ditempatkan pada perusahaan pengguna 

outsourcing. Hal-hal yang tercantum dalam peraturan perusahaan pengguna 

outsourcing sebaiknya tidak diasumsikan untuk dilaksanakan secara total oleh 

karyawan outsourcing. 

Misalkan masalah benefit, tentunya ada perbedaan antara karyawan 

outsourcing dengan karyawan pada perusahaan pengguna outsourcing. Hal-hal 

yang terdapat pada peraturan perusahaan yang disepakati untuk ditaati, 

disosialisasikan kepada karyawan outsourcing oleh perusahaan outsourcing. 

Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari karyawan outsourcing 

yang menuntut dijadikan karyawan tetap pada perusahaan pengguna jasa 

outsourcing, dikarenakan kurangnya informasi tentang hubungan hukum antara 

karyawan dengan perusahaan pengguna outsourcing.46 

4. Outsourcing Dalam Pandangan Islam 

Karakteristik dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian 

dan dapat mengkuti perkembangan zaman, walaupun didasarkan pada Al-Quran 

yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah.47 

 Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sangat memperhatikan buruh. 

Dalam lintasan sejarah, Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan 

kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, sehingga 

masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan 

 
46Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2013), h. 135-137. 
47Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014),   h. 10. 
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kabilah. Sturktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi 

sosial yang sangat kuat. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang 

etika, sebuah ethical economy. Sangat berbeda dengan sistem lain, baik 

kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme melihat buruh hanyalah pekerja dan 

si majikan adalah pemberi kerja, status di antara keduanya secara otomatis 

menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa 

disebut dengan stratifikasi sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan distribusi 

wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan 

posisi, status dan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan dalam konteks upah 

terhadap buruh, kapitalisme melihat bahwa pemberian upah oleh kapitalis hanya 

sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan, atau hanya sekedar untuk 

melanjutkan hidup serta besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum 

di daerah tempat si buruh bekerja. Sedangkan dalam pandangan Sosialisme buruh 

merupakan pihak yang sangat tereksploitasi oleh sistem kapitalisme. Untuk itu, 

perlu dihilangkannya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan meminta 

peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian. Adapun Islam melihat buruh 

merupakan makhluk Allah SAW yang sama dengan manusia lainnya. Maka Islam 

tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya 

sabagaimana dalam paham Sosialisme. Tidak juga membebaskan sebebas-

bebasnya individu sebagaimana dalam paham Kapitalisme. Bahkan Islam sendiri 

menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan 

yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam 
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mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah 

dibangun di atas landasan keadilan. 

 Sikap Islam terhadap outsourcing dapat dilihat spiritnya pada prinsip yang 

dianjurkan Islam dalam soal hubungan antara majikan dan buruh secara umum 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 Pertama, perintah memenuhi hak-hak kedua belah pihak, yaitu buruh dan 

majikan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 

QS. Al-Maidah/5:1 

ا اوَۡفوُۡا باِلۡعقُوُۡدِ  ـايَُّهَا الَّذِيۡنَ  اٰمَنوُۡۤۡ  يٰۤۡ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.48 

QS. Al Anfal/8:27 

َ  تخَُونوُا لَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ سُولَ  اللَّّ  تعَ لَمُونَ  وَأنَ تمُ   أمََاناَتكُِم   وَتخَُونوُا وَالرَّ

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.49 

 Kedua, dianggap suatu kedzaliman apabila majikan mengakhirkan atau 

memperlambat pemberian gaji buruh padahal majikan mampu memberikan gaji 

tepat waktu. 

Rasulullah SAW bersabda, “para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan 

Allah Swt kepadamu.Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi 

makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia akai, 

 
 48Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h.106. 

 49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h.180. 
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dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika erpaksa, ia 

harus di bantu.” (HR. Ahmad) 

Dalam hadits lain, Nabi bersabda, “Berikan hak buruh sebelum kering 

keringatnya.” (HR. Ibnu Majah) 

Ketiga, ancaman keras bagi majikan yang tidak memberikan hak (gaji) pada 

buruhnya. Dalam hadits sahih riwayat Bukhari Nabi bersabda: “Ada tiga orang 

yang aku sangat marah pada hari kiamat: …. (3) laki-laki yang mempekerjakan 

buruh tapi tidak memberikan gajinya.” 

Inilah guidelins prinsip dalam Islam seputar hubungan majikan dan buruh 

atau pekerja. Yang intinya, selagi buruh melakukan pekerjaan dengan benar dan 

majikan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kesepakatan bersama dan tepat 

waktu, maka hukumnya dibolehkan. Adapun format sistem pekerjaan, apakah 

tradisional, sistem kontrak, atau sub-kontrak (outsurcing) adalah masalah teknis 

yang dinamis dari waktu ke waktu yang dibolehkan dalam Islam. 

Dalam kaidah fiqih disebutkan: “asal segala sesuatu itu adalah boleh 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

 Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan 

kepada buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep 

kemanusiaan. Majikan dalam menetapkan upah tidak melakukan kezaliman 

terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Dengan kata lain, majikan tidak 

dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh tidak boleh mengeksploitasi 

majikannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap buruh, Islam 
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mengatur masalah perburuah tersebut dalam sebuah hukum-hukum kontrak kerja 

(ijarah). Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang  

memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang disebut 

dengan pekerja (ajir) dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan yakni pihak 

yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan.  

 Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus 

dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah 

yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang 

kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar 

konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak 

memperoleh bagian yang sah dari produkUntuk itu, anjuran Islam bahwa sebelum 

seorang ajir memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang 

upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat 

penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut 

dikenal dengan ajru al-musamma (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar 

kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah  terikatdengan akad 

tersebut, sehingga tidak diperbolehka menuntut untuk mendapatkan kenaikan 

upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (akad). Selain itu, kadar upah 

buruh dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja dan 

sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan asas setiap 

manusia di suatu daerah tertentu.    
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 Anas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW. “pernah melakukan bekam 

dan tidak sekali-kali beliau mendzalimi seseorang atas upahnya” (H.R. Al-

Bukhari). 

 Selanjutnya, seorang buruh harus mendapatkan gaji setelah selesai 

pekerjaan. Dengan kata lain, pembayaran gaji harus dilakukan tepat waktu. Imam 

Abdurrahman Al-Munawi pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan 

seseorang menunda pemberian gaji tepat waktu dengan tanpa alasan. Begitu juga 

dalam kenaikan upah dimana upah bisa meningkat (naik) dengan bertambahnya 

umur pekerja dan meningkatnya pengalaman, juga ketika harga barang di pasaran 

melonjak, dan perusahaan mendapatkan laba yang meningkat. 

 Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga 

melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja 

atau buruh. Nabi bersabda tidak akan  masuk surga orang pelit, penipu, 

pengkhianat, dan orang yang jelek pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan 

orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik 

terhadap sesamanya.  

 Menurut Baqir Sharief Qorashi dalam konteks ini Islam kewajiban kepada 

setiap buruh terhadap majikan antara lain :50 

 Pertama, bertanggung jawab terhadap upah yang diminta sesuai dengan 

pekerjaan dan kemampuannya. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui 

kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, 

perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. telah menentukan antara 

 
 50 Havis Arafik, Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam, Islamic Banking, Vol. 1 No. 4, 

Agustus 2018 
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mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. 

 Kedua, kesungguhan melaksanakan pekerjaanya, berdasarkan kontrak 

kerja. 

 Ketiga, melaksanakan perintah majikan sesuai dengan pekerjaan yang 

telah disepakti. Apabila majikan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan 

kontrak kerja buruh tidak wajib mengikutinya dan; 

 Keempat, menjaga dan memelihara perlengkapan dan peralatan-peralatan 

dan rahasia majikan (perusahaan). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis-empiris, dengan kata lain penelitian yang berkaitan tentang efektivitas 

hukum yang bekerja dalam  masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian analisis deskriptif, yakni menggambarkan keadaan 

objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau gejala sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar guna menemukan 

persoalan terkait pelakasanaan outsourcing di Kota Makassar berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.51 

C. Sumber Data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

 
51Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133. 
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sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.52 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya yang ada relevansinya dengan ketenagakerjaan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan 

tertulis tentang ketenagkerjaan dalam bentuk makalah, artikel dan wawancara 

yang mencakup data atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dll. Adapun pengumpulan data dilakukan 

melalui studi pustaka dan wawancara. 

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti, seperti menggunakan 

analisis perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing yang sudah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan 

terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun terlebih 

dahulu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait penelitian mengenai outsourcing. 

 

 
52Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 181. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh 

data hukum adalah sebagai berikut: 

1. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis data primer dan data 

sekunder yang telah ditulis sebelumnya di atas kertas. 

2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti laptop, flashdisk, dan 

handphone untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah 

dikumpul baik secara manual maupun secaar online. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yuridis adalah 

dengan mengadakan penelitian terhadap pelakasanaan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dengan menghubungkan dengan data kenyataan lapangan 

sesuai dengan permasalahan penelitian ini.  

Data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Data yang 

diperoleh di lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif logis, dan 

sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya 

data yang diperoleh sesuai dengan yang di lapangan dan digambarkan sesuai 

kenyataan yang sebenarnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus 

sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota 

terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai 

pusat pelayanan di Kawasan Timur  Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 

pemerintahan, simpul jasa angkutan barang, dan penumpang baik darat, laut, 

maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

Secara geografis, Kota Makassar terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi 

yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur 

dan 5º8’6’19” Lintang Selatan. Kota Makassar memiliki topografi dengan 

kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas 

wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Posisi geografis Kota 

Makassar memiliki batas-batas antara lain:  

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar 
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2. Luas Wilayah 

Secara administrasi Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 

kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. 

Penduduk Kota Makassar pada tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri 

atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. 

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar 

mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen. 

3. Deskripsi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar merupakan salah satu instansi 

yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang ada di Kota Makassar, 

terletak di Jalan AP. Pettarani No.72 Makassar. Dasar pembentukan Disnaker 

Kota Makassar merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintahan Kota 

(Pemkot) Makassar. 53 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2005 tentang 

pembentukan organisasi dan tata cara kerja Disnaker Kota Makassar.Kedudukan 

Disnaker Kota Makassar merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dipimpin 

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris. 

Disnaker Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan 

mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan, 

perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga 

 
53https://disnaker.makassar.go.id  
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kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan 

ketenagakerjaan. 54 

Susunan organisasi Disnaker lebih jelas dilihat dalam gambar berikut: 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA 

MAKASSAR 

Grafik 1 

Sumber data: Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 

 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi. Setiap pimpinan satuan 

organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam 

pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi 

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  

 
54https://disnaker.makassar.go.id 
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Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan lebih lanjut.  

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala 

Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala 

Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut 

kepangkatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

Sementara itu, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah petugas 

yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sehingga terdapat 

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Melaksanakan tugas khusus 

membantu Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Pembinaan 

terhadap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Di Kota 

Makassar 

Dalam pelaksanaan outsourcing berbagai potensi perselisihan mungkin 

timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan 

maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan karyawan lainnya. 

Menurut Pasal 66 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang 

berbunyi:55 

“Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh” 

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagai lembaga ketenagakerjaan yang 

memberikan perizinan dan pengawasan telah mengatur apa saja yang menjadi 

persyaratan pendaftaran pemborongan pekerjaan (outsourcing) disebutkan sebagai 

berikut ini:56 

1. Permohonan 

2. Alur 

3. Wajib Lapor 

4. Peraturan Perusahaan 

5. SITU/SIUP 

Perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk melakukan outsourcing 

terhadap tenaga kerjanya, mengklasifikasikan pekerjaan utama dan pekerjaan 

penunjang ke dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada 

 
55Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 66 ayat (2)  
56https://disnaker.makassar.go.id  
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instansi ketenagakerjaan setempat. Pembuatan dokumen tertulis penting bagi 

penerapan outsourcing di perusahaan, karena alasan-alasan sebagai berikut:57 

1. Sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan tentang 

ketenagakerjaan dengan melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja 

setempat 

2. Sebagai pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan outsourcing pada 

bagian-bagian tertentu di perusahaan 

3. Sebagai sarana sosialisasi kepada pihak pekerja tentang bagian-bagian 

mana saja di perusahaan yang dilakukan outsourcing terhadap pekerjanya 

4. Meminimalkan risiko perselisihan dengan pekerja, serikat pekerja, 

pemerintah, serta pemegang saham mengenai keabsahan dan pengaturan 

tentang outsourcing di perusahaan. 

 

Selain daripada itu, adanya Peraturan Perusahaan yang bertujuan untuk 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan serasi akan lebih meningkatkan 

kualitas dan produktivitas serta keuntungan secara maksimal dengan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan dan harus pula mencerminkan tujuan 

bersama dari kedua belah pihak yang dilandasi oleh kepentingan bersama, yang 

timbul sebagai konsekuensi pengidentifikasian pengusaha maupun karyawan 

sesuai dengan program pemerintah yaitu memperbaiki perekonomian dan 

meningkatkan taraf kehidupan bangsa. 

Pelaporan peraturan perusahaan penting artinya untuk dijadikan pedoman 

bagi perusahaan dan karyawan dalam mengadakan dan menjalankan hubungan 

kerja dan untuk mengatur hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan 

 
57Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2013), h.133. 
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sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha seperti yang 

dimaksudkan.58 

Penyusunan Peraturan Perusahaan dan dilaksanakan melalui program dan 

kegiatan antara lain :   

a. Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan di Wilayah 

Kota Makassar  

b. Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama (PKB) di 

Perusahaan  

Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja 

utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar akan 

lebih mengumpulkan dan mengolah data perusahaan yang wajib  membuat 

Peraturan Perusahaan. 

Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 telah melakukan  pemeriksaan 

perusahaan sebesar 40% dari perusahaan yang terdaftar di Makassar dengan 

realisasi pemeriksaan perusahaan melampaui target yaitu sebesar 40,21% dengan 

persentase capaian sebesar 100,52%. Dimana dari 6.021 perusahaan yang terdaftar 

yang mendapatkan pemeriksaan sebanyak 2.421 perusahaan. 

 

 

 

 

 

 
 58Hasil Wawancara dengan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada 

Tanggal 15 Agustus 2019 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Data Pemeriksaan Perusahaan 

Tahun 

Jumlah Tenaga 

Kerja Yang 

Terdaftar 

Jumlah Perusahaan 

Yang Terdaftar 

Jumlah Perusahaan 

Yang Diperiksa 

2015 118,427 4,121 2,421 

2016 118, 427 6,021 2,867 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

Hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang melibatkan serikat 

pekerja dan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan iklim investasi yang kondusif sebagai langkah yang strategis dalam 

menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran. Tenaga kerja 

yang sejahtera bisa terwujud apabila mereka terpenuhi hak dan harkatnya sebagai 

manusia yang bekerja. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang 

No. 13 tahun 2003, tenaga kerja yang sejahtera adalah tenaga kerja yang 

mendapatkan hak-hak normatif mereka, yaitu:  

1. Hak ekonomis seperti upah, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, 

fasilitas perumahan, dsb.;  

2. Hak politis seperti membentuk dan menjadi serikat buruh, mogok, tidak 

mengalami diskriminasi, dsb;  

3. Hak medis seperti keselamatan dan kesehatan, melahirkan, 

istirahat,menyusui, dsb.;  

4. Hak sosiologis seperti cuti, kawin, libur resmi, pembatasan jam kerja 

perempuan dan anak; 

 

Demi adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa 

keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan 

ketenagakerjaan dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 
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1. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan; 

2. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma 

ketenagakerjaan dan K3; 

3. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk 

pekerjaan untuk anak ; 

4. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui 

peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, 

waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja 

Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, 

norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, 

norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan;  

5. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja 

anak;  

6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan 

kesehatan kerja;  

7. Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di 

wilayah industri. 

Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan merupakan langkah 

nyata pemerintah dalam melindungi hak pekerja/buruh sekaligus sebagai jaminan 

hukum bagi pekerja/buruh dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja demi 

keberlangsungan usaha sehingga memiliki peran aktif dalam keberlangsungan 

dunia industri. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan salah satu 

bidang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu 

Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) sehingga menjadi bagian terpenting dalam perlindungan 

buruh/pekerja. Sebagai langkah preventif bagi tenaga kerja, maka pemerintah 

harus mengambil sebuah kebijakan untuk menjamin pelaksanaan perundang-

undangan tersebut.  

Sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan peraturan perundang-

perundangan, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun program 

Pengembangan Hubungan Industrial. Dalam program ini disusun 11 (sebelas) 
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kegiatan dimana 1 (satu) kegiatan merupakan kegiatan tambahan. Adapun 

kegiatan dalam program ini sebagai berikut : 

1. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan 

Industrial 

2. Fasilitasi LKS Tripartit 

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan 

4. Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan di 

Wilayah Kota Makassar 

5. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada 

Perusahaan 

6. Kampanye Hari Buruh Sedunia (May Day) Tingkat Kota Makassar 

7. Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama (PKB) 

di Perusahaan 

8. Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan 

9. Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota 

Makassar 

10. Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah (tambahan 

kegiatan) 

11. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) (tambahan kegiatan) 

Dalam kondisi seperti ini maka pengawasan merupakan langkah logis untuk 

mencegah segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, melalui 

pengawasan diharapkan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan 

terutama yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak.  

Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal tersebut diatas 

adalah, terbitnya berbagai peraturan yang mengatur tentang upah, jam kerja, 

cuti/libur, kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi pekerja/buruh dan lain-

lain. Disamping itu diselenggarakan pula dalam bentuk program-program jaminan 
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sosial bidang ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan sosial dan kesehatan (PT 

Jamsostek/BPJS).59 

Idealnya, perusahaan outsourcing berkewajiban memberikan asuransi atau 

tunjangan kesehatan, tapi pada praktiknya tak semua perusahaan penyalur tenaga 

kerja outsourcing memberikan tunjangan kesehatan.60 

Perlindungan kerja yang umumnya ditentukan untuk kepentingan 

pekerja/buruh saja, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah:61 

a. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan 

menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh dapat 

memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir 

sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. 

b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya 

akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan 

pengusaha harus memberikan jaminan sosial. 

c. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan 

keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi 

perusahaan baik kualitas maupun kuantitas. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah melakukan  koordinasi secara 

menyeluruh dan kerja sama antara instansi terkait dan peningkatan mengadakan 

penyuluhan program jaminan sosial tenaga kerja.  

 
  

59Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurisprudentie, Volume 3, 

Nomor 2, Desember 2016.  
60Pegawai Outsourcing: Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja, 

https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-

ini-sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html, diakses 4 November 2014. 
61Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurisprudentie, Volume 3, 

Nomor 2, Desember 2016. 

 

https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-ini-sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html
https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-ini-sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html
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Kasus-kasus hubungan industrial yang terjadi diperusahaan apabila tidak 

diselesaikan, baik secara bipartite atau tripartite akan menimbulkan persoalan 

akibat dan tidak harmonisnya hubungan antara pekerja dan pengusaha karena 

pada akhirnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya akan 

berdampak langsung pada bertambahnya angka pengangguran.  

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Outsourcing Di Kota Makassar 

Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi. Hal ini 

dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini 

semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh 

pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur 

tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut. 

Menjadi pegawai outsourcing berarti anda harus jeli dalam menentukan 

pilihan pekerjaan dan yang terpenting adalah pilihan perusahaan jasa penyalur 

tenaga kerja outsourcing. Sebab, tak jarang, pegawai outsourcing yang merasa 

haknya dilucuti dengan tidak adil, sehingga harus menerima kenyataan yang pahit. 

Sebenarnya, hal ini dapat dihindari apabila calon pegawai lebih teliti dalam 

membaca kontrak sebelum kerja sepenuhnya. 

Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan agar pegawai outsourcing tak 

tertipu dengan kontrak kerja yang bisa merugikan diri pegawai tersebut. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah melihat gaji, gaji pokok, tunjangan, dan lain-lainnya. 
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Selanjutnya adalah jangka waktu pekerjaan dan tentu saja jenis pekerjaan yang 

digeluti.62 

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya 

yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Azikin, yaitu:63 

“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan 

perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau 

memakasa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-

benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur 

secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”. 

 

Tiadanya hak, atau tiadanya pengetahuan tentang adanya hak, akan 

menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berkedayaan sosial dan ekonomi 

menjadi terdiskriminasi, teringkari hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.64 

Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan hukum, pertanahan, 

kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan 

perbankan, dukungan infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.  

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan 

dalam perjanjian kerja pun tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah 

satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi 

haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat 

menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. 

 
62Pegawai Outsourcing Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja, 

https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-ini 

sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html, diakses 4 November 2014. 
63Muhammad Sadi, Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 17. 
64Soetandyo Wignjoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Edisi Kedua (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 114.  

https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-ini-sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html
https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2014/11/04080000720/pegawai-outsourcing-perhatikan-ini-sebelum-tanda-tangan-kontrak-kerja.html
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Tabel 2 

Data Penyelesaian Kasus Sengketa Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

Tahun 
Jumlah Kasus Yang 

Terdaftar 

Jumlah Kasus Yang 

Diselesaikan 

2012 120 115 

2013 106 105 

2014 169 165 

2015 158 139 

2016 164 153 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2014 

terjadi kenaikan jumlah perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya. Dan pada 

tahun 2015 jumlah perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan mengalami 

penurunan sebanyak 11 kasus dimana pada tahun 2014 tercatat sebanyak 169 

kasus dan pada tahun 2015 tercatat yaitu 158 kasus. Pada tahun 2016 kembali naik 

sebanyak 6 kasus yaitu pada tahun 2016 tercatat sebanyak  164 kasus. 

  Tabel 3 

Persyaratan Bagi Perusahaan/Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan HI 

Perusahaan Pekerja 

Surat Permohonan Surat Permohonan 

Risalah Bipartit Risalah Bipartit 

Wajib Lapor  

Peraturan Perusahaan  

Kronologis Perselisihan  

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya 

terlebih dahulu melalui perundingan bipartite yakni hanya antara kedua belah 

pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak 
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yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada 

pihak yang berselisih untuk meyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. 

Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi 

maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas 

Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar 

belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang 

dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dalam 

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.65 

Sebagai ilustrasi data kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang 

ditanda tangani Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, baik secara bipartite 

maupun tripartite, diprediksi ada kecenderungan meningkat setiap tahun seiring 

dengan kondisi dan situasi perekonomian masyarakat terutama kaitannya dengan 

terjadinya krisis ekonomi global akhir-akhir ini. 

Ketua umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia 

mengakui masih banyak perusahaan penyedia jasa atau dikenal dengan 

outsourcing yang tidak paham aturan ketenagakerjaan. Umumnya, perusahaan-

perusahaan tersebut hanya memanfaatkan gaji rendah para pekerjanya. 

 
65Hasil Wawancara dengan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada 

Tanggal 15 Agustus 2019 
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Melihat hal itu, ABADI berupaya untuk memberikan edukasi kepada seluruh 

anggotanya agar memahami betul sistem outsourcing yang sesuai dengan 

kaidahnya. Kemudian pihaknya juga akan memberikan standarisasi kepada 

perusahaan-perusahaan outsourcing yang masuk dalam kategori baik.66 

Oleh karena itu, perusahaan outsourcing harus bisa menempatkan diri dan 

bersikap bijaksana agar bisa mengakomodasi kepentingan karyawan, maupun 

perusahaan pengguna jasa pekerja, mengingat perusahaan pengguna jasa pekerja 

sebenarnya adalah pihak yang lebih mengetahui keseharian kinerja karyawan, 

daripada perusahaan outsourcing itu sendiri. Ada baiknya perusahaan outsourcing 

secara berkala mengirim perwakilannya untuk memantau para karyawannya di 

perusahaan pengguna jasa pekerja sehingga potensi konflik bisa dihindari dan 

kinerja kerja karyawan bisa terpantau dengan baik.67 

  

 
66Asosiasi Akui Banyak Perusahaan Outsourcing Tak Paham Aturan Ketenagakerjaan, 

https://m.merdeka.com/uang/asosiasi-akui-banyak-perusahaan-outsourcing-tak-paham-aturan-

ketenagakerjaan.html, diakses 13 Maret 2019. 
67Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2013), h.138. 

https://m.merdeka.com/uang/asosiasi-akui-banyak-perusahaan-outsourcing-tak-paham-aturan-ketenagakerjaan.html
https://m.merdeka.com/uang/asosiasi-akui-banyak-perusahaan-outsourcing-tak-paham-aturan-ketenagakerjaan.html
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, 

penelitian dengan judul Efektivitas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Di Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing yang diberikan Pemerintah 

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di Kota Makassar masih belum maksimal, 

disebabkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan belum terlalu mengakomodir stakeholder di dalam 

outsourcing, sehingga kerap kali menimbulkan perbedaan pemahaman antara 

pemerintah dan pelaku bisnis. 

2. Kendala yang dihadapi terkait perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing 

yakni masih adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan perjanjian kerja 

bersama di Kementerian Tenaga Kerja serta mendaftarkan di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Sulawesi Selatan dan 

Disnaker kabupaten/kota. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Melihat banyaknya celah dalam ketimpangan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, disarankan agar pemerintah memperkuat sistem hukum 

ketenagakerjaan yang masih inkonsistensi dan kontradiksi termasuk dalam 

pelakasanaannya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 
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2. Perlunya keterbukaan semua pihak yang terkait dalam kegiatan outsourcing 

ini, dalam hal ini perusahaan outsourcing dengan memberikan pengertian 

kepada tenaga kerja outsourcing akan pentingnya koordinasi dalam hubungan 

kerja dan dapat memperjuangkan hak-haknya, agar tidak ada yang 

mengganggu dan menghalangi pekerjaannya. 
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