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     ﷽ 

KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, rasa syukur dan segala puji kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita hambanya 

sebagai manusia yang punya misi kekhalifahan di muka bumi untuk menegakkan 

keadilan (Al Dalalah) untuk merubah dunia dan realitas sosial ke kondisi yang 

lebih baik. Atas dasar itu, sebagai upaya yang mengarah kepada proses 

penyadaran untuk selalu memahami suatu kondisi realitas sosial, Penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Upaya Penegakan Hukum Perselisihan 

Hubungan Kerja Pada Sektor Informal di Masa Pandemi Covid-19”.  

Sejalan dengan rasa syukur tersebut, sholawat serta salam senantiasa kita 

curahkan, kirimkan dan bacakan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang setia 

menjalankan risalah beliau hingga akhir hayat, Amin. Nabi yang menjadi pencetus 

lahirnya pranata hukum yang kita sebut dengan Piagam Madinah. Olehnya itu, 

skripsi yang ditulis lalu kemudian dijadikan untuk memenuhi syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Alauddin Makassar sesungguhnya adalah bagian dalam 

menjalan misi kenabian di atas hukum Allah dengan segala kepentingan manusia 

di muka bumi. 
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Penulis meyakini bahwa karya tulis ini sekedar sebuah refleksi dari 

masalah yang timbul karena kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia itu sendiri, sehingga bisa saja terdapat kekeliruan yang tanpa disengaja di 

dalamnya. Oleh karenanya, penulis berharap dengan segala hormat dan 

kesungguhan karya tulis ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, referensi bagi 

sesama pembelajar hukum, bermanfaat bagi masyarakat meskipun dalam 

ketidaksempurnaan ini belum bisa dijadikan sebagai referensi yang mutlak 

kebenarannya. Berangkat dari hal tersebut, semoga para pembaca bisa 

memberikan kontribusi berupa kritikan dan saran agar tujuan penilitian ini dapat 

berarti baik bagi kita semua. 

Atas ridho Allah SWT, sebagai tahapan akhir dalam penyelesaian studi 

strata satu segala tantangan alhamdulillah dapat dilalui dengan penuh hikmat. 

Tentunya ini menjadi pencapaian yang baik dan membahagiakan bukan hanya 

kepada diri pribadi saya, tetapi kepada semua orang tercinta, keluarga, sahabat 

dan stakeholder yang telah bekerja sama membantu penulis agar bisa 

mengelaborasi semua bahan menjadi sebuah penalaran yang sistematis dan 

tersruktur berdasarkan tahapan yang ada dalam aturan perguruan tinggi. Tidak 

banyak yang bisa penulis utarakan, selain ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya dan harapan semoga di lain waktu dan kesempatan penulis dapat 

membalas kebaikannya. 

Dengan segala dinamika dan atmosfir yang dirasakan selama mengerjakan 

skripsi ini, izinkan penulis menyebutkan pihak-pihak yang telah membantu 
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sehingga skripsi ini bisa selesai sebagai bentuk ucapan terima kasih dan 

penghormatan kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D., selaku Rektor UIN 

Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor dan jajarannya; 

2. Bapak Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag, selaku Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan dan para staf; 

3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu 

Hukum beserta bapak Rais Asmar, S.H., M.H., selaku Sekretaris 

Jurusan yang menjadi fasilitator dan memudahkan terselesainya skripsi 

ini berupa kebutuhan administratif, sarana dan prasarana; 

4. Penasehat akademik penulis, bapak Amiruddin, S.H.,M.H., yang selalu 

siap sedia memberikan nasehat dan saran setiap konsultasi; 

5. Bapak Dr. Jumadi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Syafriani, S.H., M.H atas 

arahan dan petunjuknya sebagai pembimbing skripsi sampai selesai; 

6. Bapak Tri Suhendra Arbani, S.H., M.H., dan bapak Amiruddin, S.H., 

M.H., selaku penguji dalam skripsi penulis; 

7. Para Staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu memudahkan 

pelayanan birokrasi; 

8. Seluruh Maha Guru, Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas transfer 

ilmu dan keteladanan selama pembelajaran, baik di dalam kampus 

maupun di luar kampus; 
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9. Para ilmuwan atau pakar hukum, cendikiawan hukum, penerjemah 

buku, jurnalis, media online dan cetak, Pemerintah dan Anggota 

Legislatif pembuat peraturan perundang-undangan serta stakeholder 

lainnya tanpa mengurangi rasa hormat, tak dapat penulis tuliskan satu 

persatu yang telah mendedikasikan hidupnya berbuat manfaat 

multidimensi; 

10. Seluruh sahabat senasib seperjuangan di Ilmu Hukum 2018 (POSITA), 

wa bilkhusus, Ilmu Hukum A. 

11. Para senior, kawan-kawan dan junior seorganisasi, Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda dan Remaja 

Masjid Awaluddin, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa 

Islam (HmI), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Relawan Milenial 

Makassar, Duta Advokasi Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kader Inti 

Pemuda Anti Narkoba Sulawesi Selatan (KIPAN), Kader Pengembang 

Moral dan Etika Sulawesi Selatan (KAPMEPI), dan Independent Law 

Student Indonesia (ILS Indonesia); 

12. Keluarga tercinta, ayah Supriadi dan ibu Harina, adik-adik, kakek dan 

nenek, om dan tante serta semua kerabat. 

Akhirnya, sebagai penutup dari kata pengantar dalam skripsi ini, 

sesungguhnya penulis sangat berharap supaya penelitian ini dapat berdampak 

lebih besar serta membangun dalam kemajuan hukum di Indonesia. Sehingga bisa 
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memberikan stimulus dan warna baru di setiap aspek struktur, kultur dan subtansi 

hukum, khususnya pada konteks Ketenagakerjaan di Indonesia. Semoga Allah 

SWT yang maha pemberi reski dan mengetahui takdir manusia meridhoi ilmu 

yang bermanfaat, reski yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima atas segala 

tugas yang kita jalankan. Amin. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

Makassar, 19 Juni 2022 

Penulis, 

 

Muhammad Akbar Supriadi 

NIM:10400118010 
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ABSTRAK 

Penelitian ini pada pokok pembahasannya adalah mengoptik Upaya 

Penegakan Hukum Perselisihan Hubungan Kerja Pada Sektor Informal Di Masa 

Pandemi Covid-19. Melalui pengayaan penulis membaginya menjadi dua inti 

masalah, yaitu : pertama, bagaimana analisis kedudukan hukum pekerja sektor 

informal di masa pandemi Covid-19, dan yang kedua bagaimana upaya penegakan 

hukum perselisihan hubungan kerja pekerja pada sektor informal di masa pandemi 

Covid-19.  

Tujuan dari penelitian atau pengkajian ini sesungguhnya diharapkan  

untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja sektor informal di masa pandemi 

Covid-19 dan seperti apa upaya penegakan hukum perselisihan hubungan kerja 

pekerja pada sektor informal di masa pandemi Covid-19. 

 Dalam menemukan jawaban dari refleksi pertanyaan dan harapan 

tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau Library Research 

dengan pendekatan preskriptif yuridis normatif terhadap perundang-undangan 

(Statute Approach), ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai sumber hukum, 

dan referensi-referensi lain yang relevan baik berupa buku maupun produk ilmiah 

lainnya. 

 Adapun hasil yang kemudian didapatkan, dapat dipetakan menjadi dua 

bagian. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Ayat 3 mengakui secara eksplisit atau tidak 

langsung kedudukan pekerja sektor informal karena bersifat umum bagi semua 



ix 
   

orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi 

tidak memberikan kepastian hukum yang bersifat lex specialis terhadap 

kedudukan pekerja sektor informal. Kedua,bahwa diskriminasi dan kemungkinan 

tidak terpenuhinya hak-hak perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal 

dalam kaitannya mengenai perselisihan hubungan kerja menjadi dampak dari 

terjadinya kekosongan aturan yang harusnya dijadikan sumber hukum formal dan 

formil bagi pekerja sektor informal dalam upaya penegakan hukum. 

Dari hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan sebuah implikasi penelitian 

bahwasanya dari kepastian dan perlindungan hukum adalah kumulatif sebagai 

upaya penegakan hukum yang preventif terhadap perselisihan hubungan kerja 

yang terjadi di masa pandemi Covid-19 dengan memenuhi aspek hukum formal 

dan formilnya melalui perjanjian kerja secara tertulis dan pembaharuan hukum 

yang efektif dan efisien berupa peraturan perudang-undangan karena tidak semua 

mengenai persoalan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum perdata 

diatur secara jelas sehingga hukum publik melalui intervensi pemerintah pun 

menjadi penting.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di Indonesia dalam menyoal kasus hukum pada konteks upaya penegakan 

hukum harus dilakukan guna menjamin perlindungan hukum terhadap para 

pekerja. Berangkat dari otonomi individu serta asas kebebasan ketika melakukan 

perjanjian kerja mengantarkan kita dalam memahami bahwa kepentingan 

perlindungan kepentingan kerja adalah kepentingan umum yang tidak bisa 

dihiraukan dalam perjanjian kerja. Sebagaimana menurut G. Ripert implikasi dari 

hubungan kehidupan ekonomis yang mengalami pergeseran dari yang seharusnya 

adalah diaturnya hukum ketenegakerjaan sebagai hukum sosial dalam masalah 

kerja.1 Undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, mengamanatkan “Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. 2 Hal itu sejalan dengan norma yang terkandung pada Pasal 28 D 

ayat 2 yang disebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.3 Ketentuan 

norma ini berimplikasi bagi pemerintah menjadi sangat luas, pemerintah harus 

bisa memposisikan diri sebagai fasilitator dalam menciptakan lapangan pekerjaan 

yang layak bagi semua warga negara dan memastikan pada saat menjalankan 

                                                           
1 Tri Dian April Sesa, Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja  

Rumah Tangga (PRT) dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan bidang 

ketenagakerjaan, 2016, h. 7.     
2 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 27, Ayat 2, UUD 1945. 
3 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 28 D, Ayat 2, UUD 1945. 
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pekerjaan di semua sektor hadir perlindungan hukum yang baik bagi warga 

negara. Oleh karena pemerintah sulit mengakomodir lebih besarnya jumlah warga 

yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja yang diperlukan, maka 

peran penting yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagian 

lainnya diambil alih oleh sektor swasta baik formal maupun informal untuk 

mengambil sebanyak-banyaknya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan atau 

spesifikasi pekerjaannya sekalipun pada kenyataannya upaya ini pun dianggap 

belum mencakup keseluruhan masalah kebutuhan pekerjaan di Indonesia. 

Musibah kesenjangan ini menjadi problematika utama pemerintah Indonesia saat 

ini.  

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, menurutnya 

agama Islam secara subtantif kita bisa melakukan pengayaan tentang 

ketenagakerjaan, konteks perburuhan menjadi salah satu perhatian karena esensi 

ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia sehingga terdapat beberapa 

nash di dalam Al-Qur’an, diantaranya pada surat At-Taubah ayat 105 yang 

mensounding perintah atau ajaran bagi kaum buruh atau tenaga kerja.24 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُوْلهُٗ وَالْمُؤْمِنوُْنََۗ وَسَترَُدُّوْنَ الِٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ   وَقلُِ اعْمَلوُْا فسََيرََى اللّٰه

 وَالشَّهَادَةِ فيَنُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُْنََۚ 

 Terjemahnya : 

“ Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

                                                           
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahannya, (Cetakan ke 15; Jakarta Timur: CV 

Darus Sunnah, 2014), h. 218 
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yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah: 05) 

Sedangkan di nash qur’an yang lain, Al-Qur’an telah menekankan 

secara eksplisit mengenai tenaga manusia dalam bekerja. Hal tersebut 

dapat kita lihat dalam isi surat An-Najm ayat 39: 

نْسَانِ الََِّّ مَا سَعٰى    وَانَْ لَّيْسَ لِلِْْ

Terjemahnya : 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang diusahakannya”.5 

Adapun menurut hadits Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan 

melalui Abu Hurairah radiallahu anhu, ia berkata : “Dari Nabi Muhammad SAW 

bersabda bahwa Allah SWT berfirman: Ada tiga orang kelak pada hari kiamat 

akan jadi musuhku: seorang laki-laki yang memberi karena aku lalu ia 

melanggar, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka lalu dia makan 

harganya, dan seorang laki-laki yang memperkerjakan seorang pekerja dimana 

dia telah mendapatkan haknya, namun dia tidak mau memberikan upahnya.6 

Dari berbagai kasus dan kemelut yang dihadapi, ada interkoneksi melalui 

integrasi keilmuan bahwa Islam telah menampilkan ajarannya dalam menyoal 

ketenagakerjaan sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia yang sangat 

esensial mengatur bagaimana manusia dalam berusaha dan bekerja untuk 

mewujudkan keberhasilan dan kedudukannya. 

                                                           
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahannya, (Cetakan ke 15; Jakarta Timur: CV 

Darus Sunnah, 2014), h. 720 
6 Ibnu Hajar Al-Atsqolani, Juz IV, tt : 447. 
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Indonesia secara perdana mengumumkan bahwa pada tanggal 2 Maret 

2020 kasus infeksi virus Covid-19 sudah mulai masuk.7 Sejak dilanda wabah virus 

Covid-19, penyebarannya semakin hari selalu bertambah secara signifikan. Demi 

menahan peningkatan penyebaran Covid-19 dan pasien yang terinfeksi, 

pemerintah Indonesia pada akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 

mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sehingga banyak 

kegiatan masyarakat yang dibatasi agar virus Covid-19 bisa melandai seperti 

kegiatan keagamaan, pembelajaran, mobilisasi pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dapat mengumpulkan orang banyak. Sejalan dengan hal tersebut pandemi Covid-

19 membuat Indonesia hingga berefek domino ke seluruh kota mengalami krisis 

di berbagai segmen, apalagi di bidang ekonomi, moral dan hukum. Sebagai pusat 

perputaran ekonomi, kota senantiasa diidentikkan dengan tempat industrialisasi 

yang menjadi tumpuan masyarakat pekerja akan tetapi selama pandemi Covid-19 

lapangan kerja semakin menyempit, sehingga upaya masyarakat dalam memenuhi 

nafkah kebutuhan hidup keluarganya pun semakin sedikit. Pada dasarnya dalam 

perkembangan dunia usaha, untuk sektor usaha di bidang formal suatu industri 

didirikan membutuhkan skill, ilmu pengetahuan, dan modal yang tidak sedikit, 

olehnya itu dikategorikan usaha besar. Sedangkan untuk memenuhi kesenjangan 

masalah yang timbul dari hal tersebut diisi oleh pengembangan usaha pada sektor 

informal atau sering disebut usaha kecil. 

                                                           
7 Rindi Nuris Veranosdela, Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di 

Indonesia, Megapolitan.kompas.com, Senin 16 Maret 2020, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-

kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all, (14 Februari 2022). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all
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Keith Hart selaku Antropolog dari Inggris pada tahun 1973 pertama kali 

mempopulerkan pandangan tentang sektor formal dan informal. Dari 

penelitiannya di Aggra tepatnya di Ghana menghasilkan perbedaan klasifikasi 

penduduk di kota ke dalam dua sektor yakni informal dan formal. Menurutnya, 

keduanya dibedakan berdasarkan penghasilan dari usaha masing-masing.8 Sebagai 

kegiatan dalam bidang ekonomi yang skalanya kecil, sektor ekonomi ini 

umumnya kebanyakan diisi oleh warga atau masyarakat kelas bawah, sehingga 

dampak dari pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha khususnya pada sektor 

informal sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan pekerja di bidang tersebut. 

Akibatnya mereka tengah menghadapi sebuah paradoks antara mati karena virus 

atau karena kelaparan. Kompleksitas masalah itu sangat tergambarkan dari 

beberapa fakta bahwa penyumbang tenaga kerja di siklus global kurang lebih 61 

persen dari pekerja informal. mereka sesungguhnya rentan terdampak resiko 

minimnya jaminan atas keselamatan dalam bekerja dan terhadap kesehatan dalam 

bentuk kepastian hukum, pesangon, jadwal cuti, serta keselamatan atas ekonomi 

mereka. 

Seperti yang kita ketahui, pemerintah di Indonesia sejak awal melakukan 

upaya menghapus dualisme bentuk ekonomi antara sistem ekonomi formal dan 

sistem ekonomi informal dengan secara keseluruhan ingin memformalkan hal-hal 

tertentu terlebih khusus terhadap sektor informal padahal akan berbanding terbalik 

karena pada kenyataannya justru menyusahkan mereka yang bergelut pada bidang 

ekonomi usaha di sektor informal. Sejatinya masyarakat yang tidak berpendidikan 

                                                           
8 Liandi Rahli, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pekerja Informal di Jakarta 

Selatan, Skripsi Sosiologi, 2020. h. 2. 
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formal dan mempunyai keterampilan yang tinggi menjadi komunitas terbanyak 

sebagai pelaku unit usaha informal yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kreatifitas dan usaha mampu memanfaatkan peluang yang ada yakni 

memproduksi jasa dan barang. Eksistensi kaum buruh menjadi perhatian PBB 

atau Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

bahwa akibat meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia ada sebanyak 

25 juta orang yang kehilangan pekerjaan.9 Perkembangan industrialisasi atau 

dunia usaha di bidang formal semenjak pandemi Covid-19 pada bulan Juli 2020, 

oleh Kementrian Tenaga Kerja mengumumkan data sebanyak 2,1 juta kasus 

pemutusan hubungan kerja dialamai sejumlah pekerja baik dari formal maupun 

informal. Tenaga kerja sektor formal terdapat sebanyak 1,1 juta orang 

dirumahkan, dan sebanyak 380.000 orang mengalami pemutusan hubungan kerja. 

Adapun yang terdampak di sektor informal sebanyak 630.000 orang. Hal tersebut 

telah terverifikasi oleh BPJS, jadi secara keseluruhan terhitung sebanyak 3,5 juta 

orang data pekerja yang terdampak selama pandemi Covid-19 bahkan dari kedua 

sektor tersebut memperlihatkan data hasil riset dari lembaga SMERU yang 

mempresentasikan merebaknya dampak pandemi terhadap krisis ekonomi 

khususnya bagi tenaga kerja di lapangan hal tersebut tidak terlepas dari presentasi 

pekerja sektor informal yang signifikan banyak mencapai angka 2 miliar orang.10 

                                                           
9 Barratut Taqiyyah Rafie, Ramalan ILO: Bakal ada 25 Juta orang di Dunia kehilangan 

pekerjaan akibat corona, kontan.co.id., 20 Maret 2020, Ramalan ILO: Bakal ada 25 juta orang di 

dunia kehilangan pekerjaan akibat corona (kontan.co.id), (15 Februari 2022). 

   
10 Lilis Sri Sulistiani, Dampak Era New Normal Terhadap Pekerja Sektor Informal, 

Journal Publicuho, Volume 4 No. 2, 2021, h. 249.  

https://internasional.kontan.co.id/news/ramalan-ilo-bakal-ada-25-juta-orang-di-dunia-kehilangan-pekerjaan-akibat-corona
https://internasional.kontan.co.id/news/ramalan-ilo-bakal-ada-25-juta-orang-di-dunia-kehilangan-pekerjaan-akibat-corona
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah 

sebagian yang termaktub pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Seyogyanya tiap-tiap perubahan aturan harus mencakup 

perubahan yang lebih baik secara subtantif dibandingkan dengan aturan 

sebelumnya. Akan tetapi persoalan itu nyatanya seakan enggan diakomodir dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan pada perubahannya melalui undang-undang 

Cipta Kerja serta regulasi turunannya.11 Sejak dulu hingga saat ini undang-undang 

ketenagakerjaan dijustifikasi sebagai regulasi yang sangat formal sehingga dirasa 

kurang memberikan penegakan hukum yang terang dan inklusif terhadap pekerja 

atau buruh pada sektor informal, jadi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah 

inovasi hukum baru jutsru menambah masalah baru terutama dalam persoalan 

jaminan perlindungan hukum apalagi di masa sulit seperti pandemi Covid-19. 

Misalnya masalah hubungan kerja, upaya penegakan hukum ketika terjadi 

perselisihan hubungan kerja, masalah penyelesaian hubungan kerja pada sektor 

formal saja masih terlalu rumit karena harus melalui banyak tahapan seperti 

menurut undang-undang nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesiaian Perselisihan 

Perburuhan tahapannya melalui Bipartit (Perundingan antara pekerja atau buruh 

atau serikat pekerja dengan pengusaha), Lembaga Kerja Sama Tripartit (Forum 

musyawarah antara serikat pekerja atau buruh dengan unsur pemerintah dan 

organisasi pengusaha), Panitia Penyelesiaian Perselisihan Perburuhan Daerah 

(P4D), Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P), Peninjauan Kembali 

Menaker, Fiat Eksekusi dan Gugatan Administrasi serta Peradilan Hubungan 

                                                           
11 Ady Thea DA, Akademisi ini Soroti Problem ketenegakerjaan dalam UU Cipta Kerja, 

Hukum Online.com, 4 Mei 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-soroti-

problem-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-lt60911b8161730/, (14 Februari 2022). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-soroti-problem-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-lt60911b8161730/
https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-soroti-problem-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-lt60911b8161730/
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Industrial.12 Sedangkan sebagai tenaga kerja informal di sektor usaha kecil yang 

pada saat pandemi pun harus terhenti aktifitasnya sangat terdampak karena 

banyak menuai persoalan hubungan kerja tetapi sulit untuk ditempatkan dalam 

perlindungan ketenagakerjaan karena kerja sama yang dijalin hanya berdasarkan 

saling percaya dan sepakat menerima upah dana atau imbalan atau bagi hasil.      

Untuk itu berangkat dari latar belakang dan konsepsi yang telah peneliti 

paparkan tersebut, membuat peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini 

dengan judul skripsi: “UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERSELISIHAN 

HUBUNGAN KERJA PADA SEKTOR INFORMAL DI MASA PANDEMI 

COVID-19” 

B. Rumusan Masalah  

Dari das sein dan das sollen yang peneliti coba paparkan maka muncul 

masalah yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk pertanyaan kepada sebuah 

judul skripsi yaitu “Upaya Penegakan Hukum Perselisihan Hubungan Kerja pada 

Sektor Informal Di Masa Pandemi Covid-19 ”. Berdasarkan uraian pokok masalah 

ini maka dapat dikemukakan sub masalah yaitu : 

1. Bagaimana analisis kedudukan hukum pekerja pada sektor informal di 

masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana upaya penegakan hukum perselisihan hubungan kerja 

pekerja pada sektor informal di masa pandemi Covid-19? 

                                                           
12 Aries Harianto, Hukum Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan (UU No. 2 Tahun 

2004 tentang PPHI), 2015, https://www.academia.edu/15434832/_1_TERM_PERSELISIHAN, 

(14 februari 2022). 

https://www.academia.edu/15434832/_1_TERM_PERSELISIHAN
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C. Pengertian Judul 

Dalam menyoal latar belakang masalah tersebut pada kesempatan ini, 

sebagai upaya mendefinisikan atau memberikan pengertian yang benar dan 

menyuluruh supaya menghindari terjadinya kesalahan pada penelitian ini, olehnya 

itu peneliti akan mengemukakan pengertian hal-hal yang menjadi variable serta 

dianggap penting, antara lain: 

a. Penegakan Hukum 

Seorang tokoh hukum Barda Nawawi Arief 

mendeskripsikan penegakan hukum adalah serangkaian usaha atau 

proses dikerjakannya suatu cara agar berfungsinya dan 

dimplementasikannya nilai-nilai hukum secara konkrit selaku 

norma yang menjadi batasan berperilaku perilaku terhadap 

berbagai macam hubungan hukum di kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat.13  

Dalam penelitian ini penulis mengartikan penegakan 

hukum sesungguhnya merupakan kegiatan menyelaraskan kaidah 

hukum yang sudah termaktub dalam semua peraturan perundang-

undangan sebagai rangkaian dari pengejawantahan nilai-nilai yang 

harus diciptakan dan dipertahankan agar setiap orang mendapatkan 

kepastian dan perlindungan hukum.  

a. Perselisihan Hubungan Kerja 

                                                           
13 Barda Nawawi Arief, Wislah.com, 11 September 2021, Penegakan Hukum Adalah, 

Definisi / Pengertian Penegakan Hukum menurut Para Ahli (wislah.com), (15 Februari). 

https://wislah.com/penegakan-hukum/
https://wislah.com/penegakan-hukum/
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Perselisihan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

terjadi pada sebuah perjanjian kerja, yang dimana hubungan itu 

dilakukan antara pengusaha dengan buruh baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis (lisan) sebagai landasan hukum yang harus 

terpenuhi beberapa syarat diantaranya pekerjaan, upah dan perintah 

berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang 

memunculkan perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat pekerja.  

b. Pekerja Sektor Informal 

Pekerja sektor informal merupakan pekerja yang bekerja 

pada sektor unit usaha berskala kecil, yang menciptakan dan 

menyerahkan barang dan jasa, yang bertujuan untuk membuka 

kesempatan-kesempatan dalam bekerja serta kesempatan dalam 

menerimah upah sebagai pendapatan oleh mereka yang melakukan 

pekerjaan sebagaimana yang ditetapakan oleh pemberi kerja.   

D. Kajian Pustaka 

Pada saat setelah peneliti melalui tahapan penelusuran referensi diperoleh 

sejumlah penelitian yang juga membicarakan terkait penegakan hukum terhadap 

perselisihan hubungan kerja pada sektor informal dalam perspektif hukum 

ketenagakerjan lintas segmen yuridis yang dijadikan oleh penulis dalam penelitian 

ini sebagai kajian pustaka adalah sebagai berikut: 
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1. Dr. Sayid Mohammad Rifqi Noval, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Ketenagakerjaan, Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem 

Ketenagakerjaan”, 2017. Buku ini memuat mengenai subjektikasi terhadap 

konsepsi hukum berkeadilan di wilayah ketenagakerjaan karena sejatinya harus 

diimplementasikan di Indonesia, kemudian dapat memudahkan saya sebagai 

penulis melakukan penelitian.14 

2. Buku “Omnibus Law; Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem 

Perundang-undangan Nasional”, 2021. Buku ini merupakan kumpulan tulisan 

dari beberapa kontributor, sebagai berikut: S.H., M.H., Dr. Ilham Hermawan, 

S.H., M.H., Dr. Chandra Yusuf, S.H., M.H., LL.M., M.B.A., M.Mgt., Dr. 

Wahyu Nugroho, S.H., M.H., , S.H., M.H., Auliya Khasanofa, S.H., M.H., 

Luthfi Marfungah, S.H., M.H., Ahmad, S.H., M.H., Afdhal Mahatta, S.H., 

M.H., Icha Cahyaning, S.H., M.H., Eko Ibnu Hayan, S.H., M.H., Firman 

Floranta Adonara, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Ibnu Sina Chandranegara 

S.H.,M.H., Rian Achmad Perdana, S.H., Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H., 

Hendra Kurnia Putra, Dwi Saleha, S.H. Buku ini membahas gagasan 

pengadopsian metode Omnibus Law sebagai salah satu bentuk reformasi 

legislasi dan regulasi baik gagasan konseptual maupun kontekstual yang tentu 

saja ada kaitannya dengan kebutuhan literature peneliti karena di dalamnya 

juga berisi perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.15 

                                                           
14  Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan 

Dalam Sistem Ketenagakerjaan (Cet, I; Bandung: Refika Aditama, 2017). 
15 Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law; Diskursus pengadopsiannya 

ke dalam system perundang-undangan nasional, (Cet, II; Depok: Rajawali Pers, 2021) 
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3. Indra Bayu Winata dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi 

Pekerja Sektor Informal (Home Industry) di Widya Usaha Pujon Lor”. Tahun 

2016. Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum untuk berbagai hak-

hak pekerja sektor informal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang coba akan diteliti oleh penulis 

secara umum dan  kompherensif yang berimplikasi terhadap tegaknya 

kepastian hukum.16 

4. Skripsi oleh Anda Dea Putri Aprilia yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal”, Tahun 2019. 

Penelitian dalam skripsi ini membicarakan terkait Tenaga Kerja Indonesia yang 

mengalami problematika pelaksanaan perlindungan hukum dan yang 

menghalanginya serta usaha dan problematika yang dialami ketika 

melaksanakan perlindungan hukum itu sendiri karena seyogyanya 

perlindungan hukum dapat tercapai dengan baik.17 

5. Sebuah buku “Menggugat Konsep Hubungan Kerja” oleh Asri Wijayanti, S.H., 

M.H., 2010. Di dalam karya ini mengupas tentang formulasi konsep hukum 

hubungan kerja yang berimplikasi terhadap hilangnya kepastian hukum berupa 

perlindungan hukum yang menjamin bagi buruh atau pekerja informal dan 

pekrja atau buruh dengan system outsourcing. Teori dan konsep mengenai 

                                                           
16 Indra Bayu Winata, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Home 

Industry”, (Studi di Widya Usaha Pujon Lor Kabupaten Malang Tahun 2016), (Skripsi Universitas 

Negeri Malang, 2016). 
17 Anda Dea Putri Aprilia, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada 

Sektor Informal, (Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019). 
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hubungan kerja dalam buku tersebut digunakan oleh penulis dalam menyusun 

penelitian ini.18 

6. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 oleh Rendra Dwi Prastyo, 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal di Indonesia, Surabaya, 

2018. Dalam jurnal ini kita dapat melihat bagaimana penulisnya menyajikan 

secara hukum adminsistratif struktur hukum ketenagakerjaan serta 

impilikasinya terhadap perlindungan hukum berdasarkan kaca mata asas 

hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat sehingga menarik dijadikan 

referensi karena mengoptik konteks hukum Indonesia.19 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan yang disebut 

dengan penelitian yuridis normatif atau pustaka. Penelitian yuridis normative atau 

pustaka sesungguhnya merupakan sebuah formulasi metode yang dipakai dengan 

mengkaji literatur hukum, buku-buku, jurnal, putusan pengadilan yang memiliki 

keterkaitan, dan peraturan perundang-undangan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian dalam skripsi ini memakai pendekatan 

preskriptif. Adapun pengertian dari jenis pendekatan preskriptif adalah suatu 

penelitian yang diharapkan bisa menemukan masukan-masukan terkait solusi 

                                                           
18 Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, (Lubuk Agung, Surabaya, Sinar 

Grafika, 2010). 
19 Rendra Dwi Prastyo, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal di Indonesia, 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018. 
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yang harus diperbuat selanjutnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jenis 

pendekatan ini adalah sifat dari pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) karena yang dilakukan adalah mengoptik dan pengayaan terhadap 

semua undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dan 

desainnya dapat diketahui setelah tahap akhir penelitian, khsusunya dalam data 

yang didapatkan melalui pendekatan hukum perdata yang berlaku di Indonesia 

secara keseluruhan serta sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.20 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang dipakai yaitu :  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer sesungguhnya merupakan data yang 

didapatkan dari library research atau penelitian kepustakaan. Pada 

pokoknya dalam penelitian, peneliti memperoleh sumber data dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

serta berbagai ketentuan lainnya.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder sesungguhnya merupakan sumber data-data 

yang didapatkan dari berbagai literatur hukum, berbagai buku, 

majalah, jurnal atau karya ilmiah lainnya seperti makalah-mkalah 

dan hasil riset yang linear dengan fakta-fakta implikasi 

                                                           
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2016).    
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pengetahuan yang erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai data 

pelengkap dari sumber data primer. 

c. Sumber Data Tersier 

Data tersier yaitu sumber bahan yang berfungsi sebagai 

penunjang dalam membantu mengemukakan kedua bahan 

sebelumnya seperti kamus ilmiah ataupun ensiklopedia dalam arti 

bahan sekunder dan primer.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode lainnya di penelitian ini, peneliti memakai metode 

pengumpulan data diantaranya :  

a. Observasi  

Obervasi adalah cara atau teknik yang diupayakan dengan 

maksud untuk mengumpulkan semua data linear dengan objek 

penelitian yang sementara dikerjakan. Observasi sesungguhnya 

merupakan suatu tindakan kompherensif yang terdiri dari aspek 

biologis dan psikologis melalui berbagai dikusrsus. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses menganalisis data yang 

telah dikumpulkan terhadap dokumen yang isinya dapat membantu 

dalam pelaksanaan analisis penelitian. Teknik atau metode ini 
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sesungguhnya peneliti gunakan dalam rangka melengkapi data atau 

dokumen lain yang sudah ada.   

c. Wawancara  

Wawancara ialah langkah-langkah tanya-jawab antara 

peneliti dengan narasumber dalam konteks penelitian. 

5. Instrumen Penelitian 

Dalam konteks penelitian ini, penulis mengunakan instrument 

penelitian agar memperoleh data hingga setelah memasuki proses 

pengumpulan data-data di lokasi penelitian ialah pernyataan ahli, 

dokumen, observasi dan gawai.  

6. Teknik Pengolahan Analisis Data   

    1. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah sistematika aktifitas pengolahan 

data ketika ditemukan kemudian diartikan sejalan berdasarkan 

orientasi perencanaan dan karakteristik tertentu penelitiannya. 

Dalam penelitian ini, metode pengolahan datanya terdiri dari:  

a. Identifikasi data merupakan proses mengenali dan 

mengelompokan data supaya linear dengan penelitian atau 

memiliki relevansi dengan judul skripsi yang dimaksud. 

Sehingga hasilnya data yang digunakan cukup yang 
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memiliki keterkaitan dengan pokok atau inti permasalahan 

di penilitian tersebut.  

b. Reduksi merupakan segala aktifitas pemilihan atau 

penyeleksian data yang sesuai terhadap pokok masalah 

penelitian supaya proses menyusun hasil penelitian skripsi 

menjadi efektif dipahami dan tidak menyusahkan para 

pembaca serta pada setiap bacaan menggambarkan poin per 

poin yang jelas.  

c. Editing data adalah suatu aktifitas memeriksa kembali 

data hasil penelusuran sampai tahap akhir yang bertujuan 

agar dapat memahami keterkaitan keseluruhan komponen 

dan validitas data yang akan dikontekskan dalam 

mendapatkan hasil dari inti masalah pada skripsi yang 

dimaksud. Ini diharapkan supaya peneliti dapat menemukan 

data yang valid dan terbaru menurut bacaan-bacaan atau 

sumber literatur lainnya.  

    2. Analisis Data 

Analisis informasi atau data adalah sesuatu yang 

didapatkan dari sumber kajian normatif atau yurisdiksi tentang 

ketenegakerjaan di Indonesia serta interpretasi mengenai data yang 

diperlukan. Adapun kegunaan analisis data ini adalah sebuah 

metodologi yang dipakai agar dapat memahami informasi atau data 
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yang peneliti peroleh sehingga data dalam penelitian ini bentuk 

analisis datanya adalah analisis deskriptif. Penulis hendak 

mendeskripsikan dalam penelitian ini tiap-tiap item dan variable 

data yang menjadi sumber penelitian mengenai permasalah 

penegakan hukum hubungan kerja khususnya pada kasus 

perselisihan pada sektor informal di tengah pandemi Covid-19 di 

Indonesia.21  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini tujuannya berkisar pada dua hal pokok antara lain : 

a. Untuk mengetahui analisis kedudukan hukum pekerja sektor 

informal pada masa pandemi Covid-19. 

b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum perselisihan 

hubungan kerja pada sektor informal di masa pandemi Covid-

19. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi sumber 

keilmuan baru kepada para pembaca baik secara linear maupun 

komparatif. 

b. Praktis 

                                                           
21 Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyumi, Syamsuddin, dan Fachri Said, Metode 

Penelitian Hukum, (Cet, ke II; Makassar: Kretakupa, 2017), h. 44. 
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Dalam kehidupan yang praksis hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan akademik para pembelajar hukum, 

berguna bagi masyarakat pekerja secara umum dan secara 

khusus bagi tenaga kerja informal yang berhadapan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Masyarakat sesungguhnya dapat teratur dikarenakan diatur oleh instrumen 

dengan orientasi tertentu, artinya sebuah keteraturan social masyarakat tercipta 

disebabkan adanya hukum yang memandu kehidupan masyarakat. Akan tetapi, 

masyarakat juga bisa teratur secara mandiri karena dirinya sendiri, artinya secara 

kebetulan terbentuk karena adanya persamaan kepentingan. Adapun masyarakat 

yang tidak teratur, itu diakibatkan karena peraturan yang dilanggar dan karena 

adanya kekosongan aturan. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan keteraturan 

hidup bermasyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, hukum 

diciptakan secara sadar dan sengaja sebagai alat pengatur tata tertib dan 

menjembatani cita-cita tersebut.  

Hukum ialah kumpulan berbagai kaidah atau aturan yang dibuat oleh 

pihak dalam hal ini orang atau institusi lembaga yang berwenang, untuk 

menciptakan kehidupan yang teratur dalam berbangsa dan bernegara serta 

memiliki aspek konsekuensi yang berlaku. Dalam perspektif hukum, Satjipto 

Rahardjo mendefinisikan sebuah doktrin mengenai hukum yang sangat cocok 

apabila kita kontekskan pada dimensi ketenagakerjaan, ia menyatakan kalau 

membicarakan hukum sesungguhnya membicarakan hubungan antar manusia, 

membicarakan hubungan antar manusia ialah membicarakan keadilan, dengan 
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demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, niscaya 

adalah pembicaraan mengenai keadilan pula. Sedangkan pengertian 

ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan kepada para pekerja 

baik pra kegiatan bekerja dilakukan, ketika menjalankan pekerjaan, dan pada saat 

setelah waktu bekerja. Oleh sebab itu, pengertian dari hukum ketenagakerjaan 

adalah segala kaidah atau aturan yang diciptakan oleh pihak yang memiliki 

kewenangan, yang membicarakan seluruh yang berkaitan terhadap pekerja pada 

waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

Hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum perdata atau privat 

yang memiliki aspek hukum publik, hal itu disebabkan karena sekalipun 

hubungan kerja terbentuk dengan berlandaskan asas kebebasan, akan tetapi dapat 

ditemukan pula norma hukum yang harus dipatuhi pada peraturan perundang-

undangan pemerintah sebagai hukum publik. A.H Molenar memberikan 

pengertian tentang hukum perburuhan atau ketenagakerjaan, meskipun istilah 

buruh dalam diksi peraturan perundang-undangan merupakan makna ekspklisit 

yang artinya diutarakan secara gambling adalah istilah pekerja. Dalam pandangan 

beliau, hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah unsur-unsur pada hukum 

yang diterapkan dengan prinsip menciptakan keteraturan tentang hubungan antara 

pekerja atau buruh dengan majikan, atau antara buruh dengan buruh dan antara 

buruh atau pengusaha.22  

                                                           
22 I Nyoman Mudana, Bahan Kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Unud, 

2016.  
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Sedangkan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan tepatnya Pasal 1 angka 1, definisi ketenagakerjaan ialah seluruh 

aspek yang berkaitan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah 

masa kerja. Hukum ketenagakerjaan jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, 

dengan merujuk kepada dasar Syara’ yang termaktub di dalam Q.S At-Taha ayat 

6, yang berarti “Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah 

mereka upahnya”. termasuk ke dalam pengertian Ijarah (sewa-menyewa) pada 

konteks jual beli jasa.23 Berangkat dari hal tersebut, kita dapat mengartikan bahwa 

sesungguhnya hukum ketenagakerjaan ialah segala ketentuan hukum yang 

memiliki hubungan dengan tenaga kerja baik sebelum menjadi pekerja, selama 

atau dalam menjalankan hubungan kerja serta sesudah hubungan kerja yang 

dimaksud.  

2. Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan jika ditinjau dari sifatnya seyogyanya adalah 

termasuk bagian dari ruang lingkup hukum privat. Tetapi harus diketahui pula 

bahwa dengan menelisik kembali kodifikasi pembagian bidang-bidang ilmu 

hukum, sifat hukum ketenagakerjaan merupakan suatu kesatuan yang 

mengandung bidang hukum lainnya sebagai hukum yang fungsional yang tak 

dapat dipisahkan, artinya hukum ketenagakerjaan dapat juga bersifat menjadi 

hukum publik. Dari dua hal itu, yang dimaksud hukum ketenagakerjaan bersfiat 

hukum privat apabila aturan yang dimaksud mengatur hubungan antara orang-

                                                           
23 Nur Aksin, Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Jurnal 

Meta Yuridis, Volume 1 Nomor 2 (2018), h. 75.  
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perorang khususnya dalam praktik pembuatan perjanjian kerja. Sedangkan yang 

dimaksud hukum ketenagakerjaan bersifat hukum publik ialah apabila ditinjau 

dari keterlibatan pemerintah pada beberapa masalah ketenagakerjaan dan dengan 

adanya pemberlakuan sanksi dalam peraturan hukum ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, ada juga pembagian sifat hukum ketenagakerjaan lainnya, menurut 

Budiono sifat hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi dua, yakni bersifat 

fakultatif atau regelendrecht atau aanvullendrecht (hukum yang 

mengatur/melengkapi) dan imperatif atau dwingenrecht (hukum memaksa). 

Diantara dua hal itu, dijelaskan bahwa wajah asli dari hukum ketenagakerjaan 

yang karakteristiknya menciptakan keteraturan dapat dilihat dengan hadirnya 

ketentuan yang tak dapat dipaksakan seluruhnya, artinya dapat dilakukan sesuatu 

hal yang baru atas aturan tersebut dalam perjanjian. Sedangkan pada implementasi 

hubungan kerja atas problematika tertentu dipastikan membutuhkan campur 

tangan pemerintah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan 

tersebutlah yang membuat hukum ketenegakerjaan memiliki sifat hukum publik 

dengan bercirikan adanya peraturan atau kaidah yang sifatnya memaksa 

(dwingen), yang pada prinsipnya apabila tidak ditaati maka negara dalam hal ini 

pemerintah berhak merespon aksi tertentu dengan sanksi yang ada secara mutlak 

atau tak dapat diabaikan.24 

Menyoal hakikat hukum ketenagakerjaan dalam stereotip hukum di 

Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 

                                                           
24 Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam 

Sistem Ketenagakerjaan, (Cet, ke-1, Bandung; Refika Aditama, 2017), h. 106.  

.  
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menerangkan secara lugas serta adil bahwa sesungguhnya yuridis pekerja atau 

buruh adalah bebas atau merdeka, sehingga pada pokoknya negara kita atau dalam 

hal ini pemerintah mengatakan kalau seorang pekerja atau buruh sama sekali tidak 

bisa diperbudakkan dan apapun itu yang bertentangan dengan ketentuan aturan 

dasar. Adapun dalam perspektif sosilogis, bahwa pada faktanya para pekerja atau 

buruh yang tidak mapan dalam kehidupannya pun tidak bisa didefinisikan sebagai 

orang yang betul-betul bebas atau merdeka. Hanya dengan bermodalkan tenaga 

saja, dalam kondisi tertentu harus berterima melakukan hubungan kerja dengan 

pengusaha sekalipun itu memberatkannya apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, 

secara nyata kita menemukan kondisinya semakin menimbulkan kesenjangan 

yang sangat besar antara jumlah pekerjaan dan tenaga kerja yang diperlukan. Oleh 

sebab itu hakikat hukum ketenagakerjaan adalah harapan agar melalui setiap 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dapat 

mengatur dan memaksakan perlindungan hukum sehingga semua yang menjadi 

subjek dalam hukum tersebut dapat direposisi sesuai kedudukannya.25 

3. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

Penegakan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menegakkan aturan. Bahwa agar dapat menciptakan 

masyarakat hukum di Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan 

pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945, negara seyogyanya melaksanakan 

                                                           
25 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan 

Praktik di Indonesia, (Cet, ke-1, Jakarta Timur, Prenamedia Group, 2019), h. 20  
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semacam upaya-upaya agar terpenuhi hak warga negaranya atas pekerjaannya 

yang dilindungi bersama dengan prosesnya. Hal itulah yang dapat kita jadikan 

dasar dalam mengulas penegakan hukum ketenagakerjaan yang tujuannya agar 

tercapai keadilan sosial pada bidang ketenagakerjaan serta melindungi tenaga 

kerja dari pengusaha atas kekuasaan tak terbatas. Secara sederhana pengertian dari 

penegakan hukum tidak terlepas dari orientasi upaya perlindungan hukum yang 

sangat erat kaitannya dengan kebijakan atau yang disebut dengan policy atau 

kewenangan. Sebuah penerapan solusi dalam bentuk aturan hanya dapat 

diciptakan melalui kewenangan baik sebagai orang, lembaga atau institusi sebagai 

badan hukum yang melekat sehingga orang yang tidak memiliki kewenangan-

kewenangan tidak bisa melahirkan kebijakan. Kebijakan sesungguhnya adalah 

ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai kewenangan disebabkan ada suatu 

kondisi, perubahan tertentu atau problematika-probematika tertentu.  

Ketika berbicara mengenai konsep penegakan hukum atau upaya 

perlindungan hukum, seorang Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa 

perlindungan hukum terhadap rakyat menjadi respon dari pemerintah yang 

bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum atau perlindungan hukum yang 

preventif memiliki maksud dan tujuan agar menghindari timbulnya persengketaan 

yang berorientasi kepada batasan sikap yang harus diambil secara hati-hati oleh 

pemerintah ketika ingin mengeluarkan kebijakan berdasarkan diskresi dan 

penegakan hukum atau perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan agar 



26 
   

   

mencegah timbulnya masalah sengketa, bahkan tindakan diskriminasi di lembaga 

peradilan. 26 

Penegakan hukum atau perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi agar menciptakan ejawantah tujuan-tujuan hukum, yaitu 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara umum erat kaitannya dengan 

perlindungan hukum kepada masyarakat secara luas di dalam kebijakan Pasal 28 

D ayat 1 undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”.27 Adapun kaitannya dengan masalah 

perlindungan hukum terhadap pekerja, secara spesifik bidang ketenagakerjaan 

tersebut sudah diakomodir di Pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang 

menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”.28 Selanjutnya, Pasal 28 D ayat 2 menyatakan “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”.29 Dari makna yang terkandung dalam kebijkan 

kedua pasal tersebut, berarti posisi bidang ketenagakerjaan di Indonesia memiliki 

dasar yuridis yang kokoh karena sudah termaktub di dalam konstitusi kita sebagai 

hukum tertinggi. 

                                                           
26  Philipus M. hu, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Peradaban, 

2007, h. 30. 
27 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 28 D, Ayat 1, UUD 1945. 
28 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 27, Ayat 2, UUD 1945. 
29 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 28 D, Ayat 2, UUD 1945. 
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Secara teoritis dan filosifis hadirnya penetapan dari undang-undang nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga pekerja yang 

berada pada posisi tak berdaya. Sehingga dengan lahirnya undang-undang ini 

diharapkan mampu memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban tanpa 

pengecualian antara pekerja dan pemberi kerja. 

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja 

1. Pengertian Hubungan Kerja 

Pengertian dari Hubungan Kerja ialah suatu hubungan yang dibuat oleh 

setidak-tidaknya oleh dua orang yang menjadi subjek hukum terhadap sebuah 

pekerjaan. Adapun yang dimaksud ke dalam subjek hukum yang melaksanakan 

hubungan sebuah pekerjaan merupakan mereka yang termasuk sebagai pemberi 

kerja dan yang menerima pekerjaan.30 Menurut Pasal 1 poin 15 undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan hubungan 

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.31  

Dari definisi di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan kerja 

dapat teripta karena hadirnya perjanjian kerja baik perjanjian itu dilakukan dengan 

cara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya di Pasal 1 poin 14 undang-undang 

ketenagakerjaan, isinya menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian 

antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mengandung 

                                                           
30 Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, (Lubuk Agung, Surabaya, Sinar 

Grafika,  2010), h. 36 
31 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Bab I, Pasal 1, Poin 15.   
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berbagai syarat dalam bekerja, hak dan kewajiban para pihak. Sahnya perjanjian 

harus mengandung syarat yang telah secara khusus diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan, pada Bab IX tentang hubungan kerja Pasal 52 ayat 1 undang-

undang ketenagakerjaan menyebutkan empat dasar perjanjian kerja, yaitu 

kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan 

perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang 

diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.32 Syarat 1 dan 2 disebut sebagai 

syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat 

dapat dimintakan pembatalannya kepada pihak yang berwenang. Sedangkan 

syarat 3 dan 4 apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum 

atau tidak sah sama sekali.  

Mengenai penjelasan di atas, membidas konsep dasar hubungan kerja 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa merujuk dalam ketentuan Pasal 1 poin 14 

undang-undang nomor 13 tahun 2003, selanjutnya adalah mengenai penjelasan 

lebih lanjut mengenai dasar teori serta makna filosofis dari syarat-syarat tersebut. 

Syarat pertama adalah adalah adanya pekerjaan (arbeid), maksudnya dengan 

bertindak linear dari kesepakatan sebelumnya antara pekerja dan pemberi kerja, 

pekerjaan itu harus bersifat bebas selama apa yang dimaksudkan oleh kedua 

subjek sejalan dengan ketentuan atau aturan yang telah berlaku, tidak 

mengandung kesusilaan dan menciptakan ketertiban umum. Syarat kedua ialah 

harus ada arahan atau instruksi pekerjaan yang jelas (gezag ver houding), pada 

                                                           
32 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Bab I, Pasal 1, Poin 14, Bab IX, Pasal 52, Ayat 1. 
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praktiknya posisi pengusaha merupakan subjek yang memberikan pekerjaan, oleh 

karena itu orang tersebut memiliki keharusan agar melakukan instuksi jenis 

pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan posisi pekerja selaku 

subjek yang diberi petunjuk pekerjaan harus berterima dan melakukan pekerjaan 

tersebut. Praktik ini berasifat subordinasi karena hubungan pekerjaan antara 

pemberi kerja dan penerima kerja berbentuk vertikal ada yang bertindak sebagai 

atasan dan ada yang bertindak sebagai bawahan. Syarat ketiga merupakan harus 

adanya upah (loan) yang tertera jelas sebagai ganti atas sebuah jenis pekerjaan 

tertentu yang telah dilaksanakan oleh pekerja sebagaimana yang termaktub di 

dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Pasal 1 

angka 30, bahwa upah adalah segala bentuk imbalan berupa uang yang harus 

diterima dan telah dinyatakan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga 

kerja berdasarkan atas perjanjian kerja, kesepakatan dan ketentuan yang berlaku 

mengenai jasa yang telah atau akan dilakukan serta segala sesuatunya yang 

berkaitan dengan hubungan pekerjaan tersebut seperti tunjangan dan keluarganya. 

Dan terakhir adalah syarat yang keempat, mengenai waktu (tijd), maksudnya 

adalah tenaga kerja yang bekerja harus mengetahui dan menyepakati secara 

bersama terkait waktu tertentu dalam jenis pekerjaannya, karena ada perbedaan di 

dalam istilah pekerja harian lepas, kontrak kerja, dan pekerja tetap.33    

 

   

                                                           
33 Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, (Lubuk Agung, Surabaya, Sinar 

Grafika,  2010), h. 36 
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2. Aspek Hukum Hubungan Kerja 

Dalam membahas aspek hukum hubungan kerja di Indonesia tidak terlepas 

dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang kita kenal sebagai sumber 

hukum materil yaitu Pancasila dan sumber hukum formil yakni sumber hukum 

tertulis berupa undang-undang, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, putusan 

pengadilan, traktat atau konvensi. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis berupa 

kebiasaan, khususnya kebiasaan yang lahir dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat.34  

Dari pengertianya hukum ketenagakerjaan sudah menggambarkan 

bagaimana perjalanan kemajuan sektor industri dan perdagangan yang sudah 

semakin baik di Indonesia secara beriringan dengan aspek hukumnya. Indonesia 

sebagai negara hukum pun menganut sistem hukum Eropa Continental yang 

menandakan bahwa segala persoalan harus merujuk kepada hukum tertulis. Oleh 

sebab itu, legal substance ketenagakerjaan bukan saja mencakup mengenai 

hubungan kerja terhadap buruh dan pekerja, pada sisi selanjutnya sudah menjadi 

hubungan hukum antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang secara 

kompherensif sebenarnya mengayomi secara hukum segala kepentingan 

hubungan hukum yakni during employment, pra employment, dan post 

employment yang kesemuanya dianggap sebagai sesuatu hal yang paling penting 

untuk menilai aspek hukum hubungan kerja di Indonesia.  

                                                           
34 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Cet, ke I; Semarang: Semarang 

University Press, 2008), h. 6. 
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Selain itu KUH Perdata sesungguhnya mengulas sebuah penjelasan yang 

konkrit bahwa penetapan hubungan kerja melalui praktik perjanjian kerja KUH 

Perdata Pasal 1601 mencermati dari definisi perjanjian perburuhan sebagai 

perjanjian kerja yang pada pokoknya menerangkan suatu persetujuan bahwa pihak 

kesatu, yaitu buruh, mengingatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada 

pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu.35  

Lebih lanjut, berangkat dari hal tersebut dalam menyoal mengenai konsep 

dasar hubungan kerja pada pembahasan ini, kita bisa mengelaborasi bagian yang 

menjadi hubungan simbiosis mutualisme antara pekerja dan pemberi kerja yang 

harus terdiri beberapa unsur penting, diantaranya adalah pada poin pertama, harus 

ada pertukaran sumber daya, yang kedua harus ada ketentuan tentang 

penyepakatan hak dan kewajiban dalam isi hubungan kerja serta ketentuan proses 

pembuatan kesepakatan yang dimaksud, selanjutnya yang ketiga adalah 

terpenuhinya kepentingan semua pihak yang terlibat dalam manajemen konflik 

apabila terjadi, sedangkan yang keempat atau yang terakhir ialah adanya 

pengawasan yang jelas diantara kedua belah pihak, baik pekerja terhadap pemberi 

kerja begitupun antara pemberi kerja terhadap pekerja.36 

Berangkat dari implementasi konsep hubungan kerja di atas melahirkan 

sesuatu yang disebut sebagai para pihak pada hubungan kerja yang sekaligus 

terkategorikan bagian dari aspek hukum hubungan kerja. Mereka adalah para 

pekerja, pengusaha, organisasi pekerja atau buruh dan organisasi pengusaha. 

                                                           
35 Agusmidah dkk, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, (Cet, ke 1; Denpasar: 

Pustaka Lasaran, 2012), h. 14. 
36 Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, Selly Riawanti, Hubungan Perburuhan di Sektor 

Informal; Permasalahan dan Prospek, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2003), h. 25. 
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Konstruksi dari aspek hukum ketenegakerjaan sesungguhnya diharapkan terjadi 

integrasi dari prospek peningkatan kualitas hidup manusia dalam rangka 

meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia secara kompherensif dan 

untuk meningkatkan kultur hukum masyarakat para pekerja atau buruh. Sehingga 

bilamana terjadi perselisihan di kemudian hari, padahal hubungan kerja sudah 

terjadi, maka pedomannya mengatakan menimbulkan akibat hukum karena telah 

berlaku antara hal dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.37 

3. Perselisihan Hubungan Kerja  

Perselisihan, perbedaan pendapat maupun konflik merupakan hal yang 

biasa terjadi baik di kehidupan keluarga, instansi bahkan di tempat kerja. Semua 

manusia tidak akan terlepas dengan namanya perselisihan, hal tersebut akan terus 

tumbuh hidup dan hadir dalam lingkungan sosial masyarakat bahkan perorangan 

yang memiliki kepentingan, itulah Sunnahtullah dalam kehidupan.38 

Ada banyak literatur yang menjelaskan mengenai faktor pendorong 

munculnya konflik dalam kehidupan manusia, yakni adanya perbedaan tujuan, 

perbedaan pandangan atau pendapat, cara mencapai tujuan yang tidak sesuai, 

perilaku yang tidak cocok, persaingan, kurang kerjasama dan masih banyak 

penyebab perselisihan.39 

                                                           
37 Red, Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

Litigasi.co.id, 09 Maret 2020, https://litigasi.co.id/post/unsur-hubungan-kerja-menurut-uu-

ketenagakerjaan, (Diakses 8 Maret 2022). 
38 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi), (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti 2003) h.17 
39 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika 

2009) h. 27  

https://litigasi.co.id/post/unsur-hubungan-kerja-menurut-uu-ketenagakerjaan
https://litigasi.co.id/post/unsur-hubungan-kerja-menurut-uu-ketenagakerjaan
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Perselisihan atau konflik yang terjadi di lingkungan perusahaan adalah 

yang sulit untuk dihindarkan. Konflik yang terjadi di lingkup perusahaan atau di 

tempat kerja biasa di sebut dengan perselisihan perburuhan atau industrial. Dilihat 

dari segi historisnya, perselisihan perburuhan merupakan perbedaan pendapat oleh 

majikan dengan serikat buruh berhubung dengan munculnya ketidaksesuaian 

pendapat , mengenai berbagai syarat yang berlaku dalam suatu pekerjaan dan 

hubungan kerja.40 Oleh karena itu perselisihan hubungan industrial dapat di tinjau 

dari berbagai aspek: 

a. Jenis perselisihan hubungan industrial 

Berangkat dari peraturan pada Pasal 2 undang-undang nomor 2 

tahun 2004 dikatakan bahwa macam-macam perselisihan hubungan kerja 

ada empat yaitu: 

1) Perselisihan hak yakni konflik yang muncul karna hak yang tidak 

dipenuhi, peraturan perusahaan, ditemukannya kesenjangan atau 

ketidaksesuaian dalam implementasi terhadap aturan hukum yang 

berlaku khususnya dalam perjanjian kerja (Pasal 1 angka 2). 

2) Perselisihan kepentingan merupakan konflik yang muncul pada 

lingkup kerja yang disebabkan tidak ada persamaan argumentasi 

tentang pembuatan, peraturan perusahaan, beberapa syarat mengenai 

pekerjaan yang diterapkan pada perjanjian kerja atau perjanjian kerja 

bersama (Pasal 1 angka 3). 

                                                           
40 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

1993) h. 34 
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3) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

hadir disebabkan oleh ketidakcocokan pemahaman atau argumentasi 

tentang pengakhiran hubungan kerja yang dibuat oleh salah seorang 

subjek hukum (Pasal 1 angka 4). 

4) Perselisihan antar serikat pekerja pada suatu perusahaan adalah 

perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dengan serikat lainnya 

yang disebabkan oleh tidak ditemukannya kesesuaian pendapat 

terkait pengorganisasian anggota, penerapan hak dan kewajiban 

serikat pekerja (Pasal 1 angka 5).41 

b. Prinsip Pemnyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Prinsip yang perlu menjadi pegangan bagi para pihak dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu: 

1) Kewajiban yang harus dilakukan atas pengusaha dan para pekerja 

atau buruh dengan prinsip terbuka dalam mengambil keputusan 

melalui mufakat (Pasal 136 ayat (1) undang-undang nomor 13 

tahun 2003). 

2) Apabila usaha dengan prinsip terbuka dalam mengambil keputusan 

untuk mufakat gagal, maka pengusaha dan pekerja atau buruh 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pedoman 

yang termaktub dalam (Pasal 136 ayat (2) undang-undang nomor 

13 tahun 2003).42 

                                                           
41 Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial. 
42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Sektor Informal 

Kehadiran sektor informal amat sangat dibutuhkan bagi negara dengan 

jumlah penduduk yang padat untuk peningkatan struktur kualitas penduduk yang 

karakternya menghasilkan karya yang signifikan dengan jumlah besar sehingga 

dapat mengakomodir jumlah tenaga kerja yang banyak. Di Indonesia kosntruksi 

ketenagakerjaannya condong didominasi oleh para pakerja di bidang informal, 

dari kisaran 119 juta perangkatan pekerja yang terhitung, sebanyak 65,76 persen 

pekerja dikategorikan ke dalam pekerjaan informal, adapun selebihnya diisi oleh 

bidang pekerjaan kategori formal sebanyak 34,24 persen.  

Pembahasan mengenai konsep pekerja sektor informal diawali dengan 

definisi yang jelas, bahwa yang dimaksud pekerja sektor informal merupakan 

semua yang memiliki usaha dalam skala kecil, berupaya atas usaha miliknya 

sendiri secara mandiri atau keluarga, membutuhkan bantuan para pekerja atau 

buruh tetap maupun pekerja yang berasal dari sanad keluarga sendiri, kemudian 

mekanismenya tidak diatur pasar yang secara formal penuh persaingan layaknya 

sebuah perusahaan. Maka dari itu, pendekatan dualistik pembagian kegiatan 

ekonomi ke dalam sektor tradisional dan modern atau formal dan informal 

menjadi landasan teoritis, konsep ini pernah dipresentasikan oleh Hart pada tahun 

1973 di Ghana dan studi yang dilakukan oleh Bromley di Amerika Latin pada 

tahun 1970an.43  

                                                           
43 Rendra Dwi Prastyo, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal di Indonesia, 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018, h. 4-6. 
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Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi memberikan pengertian tentang 

pekerja sektor informal dengan memasukkan ciri-ciri yang melekat pada jenisnya. 

Bahwa yang dimaksud dengan pekerja sektor informal ialah segala jenis usaha 

atau aktifitas ekonomi komersial dan non komersial yang tak mempunyai struktur 

organsasi resmi dan yang tidak terdaftar serta diidentikkan secara umum dengan 

ciri, padat karya, skala usahanya kecil, biasanya milik keluarga, dan peraya 

terhadap teknologi sumber daya lokal yang telah diadaptasi.44 

Secara sederhana, teori tentang pekerja sektor informal setidaknya ada 

tiga. Pertama, bahwa sektor informal memang sudah sejak lama ada, ia 

merupakan aktifitas usaha tradisional sedangkan jenis aktifitas usaha yang formal 

merupakan istilah dari sektor formal berikut dengan para pekerja di dalamnya. 

Kedua, bahwa sektor itu hadir karena faktor aktifitas usaha atau industri formal itu 

sendiri yang menerima tenaga kerja dalam jumlah terbatas sehingga terkadang 

aktifitas usaha informal itu berdiri di sekitar kota-kota besar. Dan yang ketiga, 

bahwa antara sektor formal dan informal itu sendiri sebenarnya saling terintegrasi 

satu sama lain yang tidak dapat diabaikan satu diantaranya.45 Oleh sebab itu, 

wajar saja apabila para pekerja sektor informal cenderung lebih gampang 

menerima resiko tidak mendapatkan aspek perlindungan hukum dalam konteks 

ketenagakerjaan, sebutlah uang pesangon, uang lembur, upah minimum, jaminan 

kesehatan, jaminan hari tua, dan seterusnya. Sedangkan pada bidang ekonomi 

formal, para pekerja di sektor tersebut dapat menjangkau upaya untuk 

                                                           
44 Haerawati, Petakan Segera Pekerja Sektor Informal, Martabat, 

www.jamsosindonesia.com, 2019. (Diakses 8 Maret 2022).  
45 Ulil Parulian Sihombing, Asfinawati, dan Gatot, Pekerja Sektor Informal Berjuang 

untuk Hidup, (Cet, ke II; Lembaga Bantuan Hukum Jakarta: Jakarta Pusat, 2011).   

http://www.jamsosindonesia.com/
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mendialogkan atau meminta hal di atas kepada para pengusaha atau perusahaan 

tempatnya berstatus sebagai pekerja.46 

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya yang sudah dipaparkan, maka 

dapat dimaknai secara a contrario yakni dalam relasi pekerja dan pengusaha di 

sektor informal mempunyai ciri-ciri, tidak adanya pertukaran sumber daya, tidak 

adanya aturan tentang kesepakatan hak dan kewajiban, tidak adanya kepentingan 

masing-masing pihak mengenai mekanisme manajemen konflik, dan tidak adanya 

mekanisme kontrol antara kedua belah pihak dan seterusnya. Walaupun secara 

yuridis terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

tidak mengenal istilah pekerja informal, namun di dalam hubungan kerja pekerja 

informal tetap harus bercirikan dari karakteristik hubungan kerja, yakni adanya 

unsur pekerjaan, perintah dan upah. Berbagai unsur tersebutlah yang dapat 

meletakkan perbedaan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Bagus Prasetyo, Menanti Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal, 

www.gresnews.com, 12 November 2014, https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/90655-

menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/, (Diakses 8 Maret 2022). 

http://www.gresnews.com/
https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/90655-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/
https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/90655-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/
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BAB III 

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PEKERJA SEKTOR 

INFORMAL DI MASA PANDEMI COVID-19 

A. Kedudukan Hukum Pekerja Sektor Informal 

1. Konsep Pekerja Sektor Informal 

Diawali dengan pembagian kegiatan ekonomi dan kerja ke dalam sektor 

tradisional dan modern. Pendekatan dualistik ini telah menjadi dasar teoritis 

sebagian besar literatur dan hampir dilembagakan dalam analisis-analisis liberal 

dan neoklasik ekonomi dunia ketiga. Diawal tahun 1970an, Hart pada waktu itu di 

Ghana mempresentasikan istilah baru membagi ekonmi menjadi dua sektor 

“informal” (perpanjangan dari konsep tradisional) dan “formal” (kurang lebih 

sama dengan modern). Hart juga mengemukakan pendapatnya bahwa kriteria 

pokok yang membedakan sektor formal dengan sektor informal adalah perbedaan 

dalam memperoleh penghasilan. Jika seseorang mendapatkan penghasilan dari 

gaji negara atau institusi swasta berbadan hukum maka ia termasuk bekerja dalam 

sektor formal. Sebaliknya jika penghasilan seseorang didapatkan melalui usaha 

sendiri, maka ia termasuk dalam kelompok sektor informal. 

Secara yuridis, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai istilah Pekerja Informal. Akan tetapi di 

dalam hubungan kerja pekerja informal tetap harus bercirikan dari karakterisitik 

hubungan kerja, yakni adanya unsur pekerjaan, perintah dan upah. Unsur-unsur 

tersebutlah yang membedakan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya. 
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Sektor informal belum memiliki definisi secara tegas, tetapi sebagai 

bayangan bahwa kebanyakan sektor informal tidak membatasi usia pekerja, 

tingkat pendidikan umumnya rendah, jam kerja yang tidak teratur, produktifitas 

dari pendapatan rendah. Keberadaan sektor informal sendiri pada kenyataannya 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh perekonomian nasional. 

Bisa diartikan bahwa sektor informal merupakan “working poor”, yaitu seseorang 

yang bekerja sangat keras tetapi tidak dikenali, tidak direkam, tidak dilindungi 

atau tidak diregulasikan oleh otoritas umum termasuk pemerintah. Padahal 

kenyataannya sektor ini menunjukan peningkatan dan bahkan sebagai penampung 

tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari tempat asal mereka 

bekerja di sektor formal. Maka sektor informal sering disebut sebagai katub 

pengaman terhadap perekenomian dan masalah ketenagakerjaan. Gambaran ini 

menunjukan bahwa sektor formal hanya dapat menyerap sekitar 30% dari jumlah 

tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kelompok inilah yang mendapat perhatian 

lebih baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Maka kondisi tersebut bisa 

dikatakan memprihatinkan terkait dengan peluang kerja yang ada. 

Berdaasarkan perspektif lapangan kerja formal dan informal ada indikasi 

bahwa lapangan kerja formal proporsinya cenderung mengecil. Lapangan 

pekerjaan yang tercipta tidak saja terbatas tapi cenderung sudah mengarah kepada 

padat modal dan padat teknologi, sedangkan SDM tenaga kerja yang tersedia 

belum siap menghadapi kenyataan itu. Konsekuensinya adalah tingkat upah yang 

diterima antara mereka yang bekerja di sektor formal semakin jauh jaraknya dari 

sektor informal.  
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Banyak lapangan atau jenis pekerjaan di sektor informal untuk diketahui, 

namun karena sifatnya yang sering dinamis bagi pekerjanya sehingga sulit untuk 

melakukan identifikasi secara menyeluruh. Berdasarkan sifatnya, ekonomi sektor 

informal tampaknya memberikan kemudahan bagi pekerja untuk keluar masuk 

bekerja. Hal ini terutama karena pada sektor ini bersifat sangat fleksibel tidak 

diatur maupun berbadan hukum, juga bersifat tradisional. 

Untuk memberikan gambaran pengertian sektor informal di Indonesia, 

Hidayat mengemukakan ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Kegiatan usaha tidak teroganisir secara baik, karena unit usaha yang 

timbul tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di 

sektor formal. 

2. Pada umumnya, unit usaha ini tidak mempunyai izin usaha. 

3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam 

kerja. 

4. Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan 

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. 

5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lain. 

6. Teknologi yang digunakan bersifat tradisional. 

7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga 

relatif. 

8. Tidak diperlukan pendidikan formal karena pendidikan yang 

diperlukan diperoleh dari pengalaman sambal bekerja. 
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9. Pada umumnya, usaha ini termasuk golongan yang mengerjakan 

sendiri usahanya dan kalau mempekerjakan buruh, berasal dari 

keluarga. 

10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan 

sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi. 

11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi kota atau desa yang 

berpenghasilan rendah, tetapi kadang-kadang juga berpenghasilan 

menengah.47 

Berdasarkan konsep yang telah ada sebelumnya dan disesuaikan dengan 

kondisi saat ini dan pertimbangan-pertimbangan kemajuan pembangunan yang 

telah dicapai maka yang digolongkan ke dalam sektor informal adalah; Pola 

kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, pemodalan, maupun 

penerimaannya; Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya 

kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian; Tidak mempunyai keterkaitan 

(linkage) dengan usaha lain yang besar; Lokasi usaha ada yang menatap dan ada 

yang berpindah-pindah; Tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi; 

Merupakan usaha kegiatan perorangan ataupun unit usaha kecil yang 

memperkerjakan tenaga kerja yang sedikit, dari lingkungan hubungan keluarga, 

kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.  

Masalah utama yang dihadapi kebanyakan Negara Sedang Berkembang 

(NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor 

                                                           
47 Setyawati, E.C.N.H.S, Nugraha,W.,Hidayat, Karakteristik Kewirausahaan dan 

Lingkungan Bisnis Sebagai Faktor Pertumbuhan Usaha, 2012. 
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manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (unskilled) bagi 

pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban 

pembangunan, justru menjadi modal pembangunan. Dengan demikian peranan 

sektor informal menjadi penting, terutama karena kemampuannya dalam 

menyerap banyak tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat keterampilan yang 

tinggi. Bahkan sektor informal ini bisa menjadi wadah pengembangan sumber 

daya manusia, dimana tenaga kerja yang tidak terlatih (unskilled) tersebut dapat 

meningkatkan keterampilannya dengan memasuki sektor informal terlebih dahulu 

sebelum masuk ke sektor formal. 

Menurut Widodo dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Ekonomi dan 

Kebijakan Publik (PSEKP) dengan topik Sektor Informal Yogyakarta, sektor 

informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur 

(unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Di 

Negara Sedang Berkembang, sekitar 30-70 % popualasi tenaga kerja di perkotaan 

bekerja di sektor informal. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah 

unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau 

keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktifitas 

tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang relative lebih rendah 

dibandingkan sektor formal. Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan 

merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah 

memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup 
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(survival). Mereka tinggal di pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti 

listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. 

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang 

berlebih di perdesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor 

informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal 

tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan 

barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal 

tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang 

justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan 

kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal. 

Penggunaan modal pada sektor informal realtif sedikit apabila 

dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit sudah 

dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan 

keterampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang besar dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan 

untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya 

menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga 

akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. 

Sektor informal sangat penting artinya dalam proses pembangunan dan 

proses modernisasi masyarakat yang sebagian besar masih bersifat tradisional atau 

semi tradisional. Sebelum bekerja dan berusaha di sektor formal, tenaga kerja dari 

sektor tradisional berusaha dan bekerja terlebih dahulu di sektor informal. Setelah 
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memperoleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman di sektor informal barulah 

mereka beralih dan mengalihkan usahanya ke sektor formal yang bersifat modern. 

Selain itu, sektor informal penting artinya bagi negara berpenduduk besar, dimana 

sektor informal yang bersifat padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah besar. Bagi Indonesia, kedua fungsi sektor informal di atas sangat besar 

artinya. Selain menghadapi kelebihan penduduk, Indonesia juga menghadapi 

masalah dari kondisi masyarakat yang masih dipengaruhi oleh unsur-unsur 

tradisional.                       

2. Urgensi Kedudukan Hukum Pekerja Sektor Informal 

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan untuk meningkatkan harkat dan harga diri pekerja atau 

buruh serta untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, baik 

materil maupun spiritual. 

Bidang ketenagakerjaan itu sendiri, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, 

Pasal 28 D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

48Dari ketentuan kedua pasal tersebut, berarti kedudukan bidang ketenagakerjaan 

                                                           
48 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil 

Amandemen, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 D, Ayat 2, UUD 1945. 
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di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat karena telah diatur secara 

khusus dalam konstitusi. 

Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomi, sosial, politik 

dan hukum. Dimensi ekonomi pembangunan ketenagakerjaan mencakup 

penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Selain itu, mengenai perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan cara 

penciptaan lapangan pekerjaan. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai 

kebijakan, antara lain di bidang produksi, moneter, fiscal dan upah. Dari dimensi 

hukum, pembangunan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, 

dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. 

Salah satu isu strategis di bidang ketenagakerjaan yang seringkali 

terdengar, baik dari media cetak maupun elektronik yakni menyangkut 

perlindungan hukum terhadap para pekerja informal. Negara berkembang dari 

fenomena sektor informal seolah tidak dapat lepas. Sektor informal sering 

dianggap sebagai respons terhadap kemiskinan di negara berkembang karena 

pekerja sektor informal merupakan sebagian besar dari golongan penduduk 

miskin Indonesia. 

Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja juga dianggap 

sebagai salah satu pemicu munculnya sektor informal. Tatkala lapangan kerja di 

sektor formal terbatas dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi 

warganya, sektor informal pun mulai tumbuh dengan suburnya, bahkan 

perkembangannya melesat melebihi sektor formal. 



46 
   

   

Jika keberadaan sektor informal telah lebih banyak memberi keuntungan 

bagi pengusaha dan negara, nampaknya hal itu tidak dirasakan oleh pekerja. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya memberi 

tempat pada sektor formal sehingga hal-hal yang menyangkut relasi pekerja dan 

pengusaha sudah terjangkau dalam konsep hubungan industrial serta memiliki 

mekanisme control yang jelas, karena sudah ada regulasinya. Di sektor informal 

tidak ada mekanisme control relasi pekerja dan pengusaha karena tidak ada 

regulasi yang mengatur. 

Pekerja sektor informal memang tidak mendapatkan aspek perlindungan 

ketenagakerjaan secara hukum seperti upah minimum, uang pesangon, uang 

lembur, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pekerja 

formal dapat dengan mudah untuk mendiskusikan atau menuntut hal tersebut 

dengan perusahaan atau pengusaha di tempat mereka bekerja. Dengan tidak 

mendapat aspek perlindungan ketenagakerjaan secara hukum tersebut, 

menyebabkan pekerja informal seringkali hidup dalam ketidakpastian dan rentan 

menjadi pengangguran bahkan jatuh miskin.  

Jika di sektor formal sudah jelas mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban 

satu sama lain dalam regulasi, yang sering diperkuat dalam kontrak kerja yang 

mereka buat, sebaliknya relasi pekerja dan pengusaha di sektor informal hanya 

berdasarkan pada perjanjian lisan dan kepercayaan. Kalaupun terjadi perjanjian 

tertulis, yang kebanyakan dibuat bersifat standar yang isinya dibuat oleh 

pengusaha. Kontrak semacam ini sangat merugikan pekerja yang berada salam 

posisi subordinat. Dengan adanya surplus tenaga kerja disbanding permintaan, 
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tidak ada pilihan lain bagi pekerja kecuali menerima syarat-syarat kerja yang 

ditawarkan pengusaha. 

 

B. Para Pihak Dalam Hubungan Kerja Pada Sektor Informal 

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 

dinyatakan mengenai tujuan negara kita. “Kemudian dari pada itu untuk 

membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 

adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.   

Dari ketentuan tersebut, salah satu tujuan dari dibentuknya negara 

Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Khususnya di bidang ketenagakerjaan, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 

28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan kedua pasal tersebut, 
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berarti kedudukan bidang ketenagakerjaan di Indonesia mempunyai landasan 

yuridis yang kuat karena telah diatur secara khusus dalam konstitusi. 

Selanjutnya di dalam ketentuan BAB XIV mengenai Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan: 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Perwujudan dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat 5 tersebut di atas 

diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 4 Juli 2008.49 Salah satu 

pertimbangan undang-undang tersebut adalah Pemberdayaan Usaha Mikro, 

                                                           
49 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 
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Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha 

seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan 

pengentasan kemiskinan.  

Pembicaraan pembaharuan hukum ini terus bergulir sampai saat ini 

apalagi dalam stereotip sistem Omnibus Law, dianggap sebagai solusi 

pembaharuan aturan untuk memudahkan dan melindungi jenis usaha mikro, 

kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan 

tercapainya program pemerintah, serta kesejahteraan pekerja, undang-undang 

diubah dari yang sifatnya sektoral dilaksanakan secara terpisah kemudian 

digabung menjadi undang-undang cipta kerja menggunakan metode Omnibus 

Law.50 

meskipun kita tidak bisa menutup mata bahwa dibalik lahirnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak problematika yang 

muncul karena terindikasi kalau penyusunan Omnibus Law adalah pemilik 

perusahaan pertambangan yang menjadi bagian dari oligarki di Indonesia 

sehingga dampaknya begitu luas terhadap lingkungan. Banyaknya benturan 

kepentingan yang cenderung memberikan keuntungan kepada para pengusaha 

menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum 

                                                           
50 Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law; Diskursus pengadopsiannya 

ke dalam system perundang-undangan nasional, (Cet, II; Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 253. 
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terhadap perselisihan hubungan kerja yang terjadi di dalamnya sehingga untuk 

memastikan proses hubungan kerja dapat berjalan dengan optimal perlu 

kiranya mengetahui stakeholder yang ada di dalam ketenagakerjaan terutama 

pada sektor informal.51 

Adapun para pihak yang terkait dalam hubungan kerja pada sektor 

informal adalah : 

a. Pekerja 

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan dan sudah 

dipergunakan mulai zaman penjajahan Belanda. Di zaman tersebut buruh 

dimaksudkan sebagai pekerja kasar, tukang, dan mandor yang melakukan 

pekerjaan kasar atau disebut “blue collar”. Orang yang melakukan pekerjaan di 

kantor pemerintah maupun swasta disebut karyawan atau pegawai (white 

collar).  

Menurut Iman Soepomo, pada dasarnya pengertian upah harus memuat 

unsur seseorang yang bekerja pada orang lain atau badan dengan menerima 

upah. Hal tersebut untuk membedakan pengertian antara pekerja atau buruh 

dengan tenaga kerja. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dana tau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

                                                           
51 Marilang, Muammar Bakry, Tri Suhendra Arbani, Abdul Syafar, Muhammad Majdy 

Amiruddin, Nurfaika Ishak, Establishing Omnibus Law In Indonesia ; Strict Liability In 

Environmental Law, Journal o Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 1, Special Issues 1, 

2021.  
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Istilah pekerja atau buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan 

tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua istilah tersebut digunakan dan 

tidak digabungkan menjadi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah 

serikat pekerja atau buruh yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yang telah diundangkan 

sebelumnya.   

b. Pengusaha 

Sebelum digunakannya istilah pengusaha, terlebih dahulu dikenal 

dengan istilah “majikan”. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-

undangan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menggunakan istilah majikan. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Perburuhan, Pasal 1 butir b menyatakan “Majikan ialah orang atau badan hukum 

yang mempekerjakan buruh”. 

Menurut Lalu Husni, istilah majikan kurang sesuai dengan konsep 

hubungan industrial, karena tersebut berkonotasi sebagai pihak yang selalu 

berada di atas sebagai lawan atau penekan buruh. Padahal, antara buruh dan 

majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang 

sama. Oleh karena itu, lebih tepat jika digunakan istilah pengusaha. 

Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan kemudian seperti Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang 
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Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan menggunakan istilah pengusaha. Pasal 1 butir 5 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: 

Pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Selain pengertian pengusaha, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian mengenai 

pemberi kerja di dalam Pasal 1 butir 4 dinyatakan “pemberi kerja 

adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

c. Organisasi Pekerja atau Buruh 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh jo. Pasal 1 butir 1 17 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: 
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“Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 

dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di 

luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan 

bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi 

hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan 

kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya”. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 

atau Serikat Buruh menganut multi union system, yakni memberikan 

kebebasan kepada para pekerja atau buruh untuk membentuk Serikat 

Pekerja atau Serikat Buruh. Setiap 10 (sepuluh) orang pekerja atau buruh 

menurut undang-undang tersebut dimungkinkan untuk membentuk suatu 

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.52 

d. Organisasi Pengusaha 

Menurut Iman Soepomo, tujuan organisasi pengusaha adalah 

kerjasama antara anggota-anggotanya dalam soal-soal teknis dan 

ekonomis, tidak juga atau semata-mata merupakan badan yang mengurus 

soal-soal perburuhan, baik inisiatif sendiri maupun atas dasar desakan dari 

buruh atau organisasi buruh. 

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyatakan: 

                                                           
52  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 

atau Serikat Buruh. 



54 
   

   

1. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota 

organisasi pengusaha. 

2. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Lalu Husni, organisasi pengusaha yang ada di Indonesia 

diantaranya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO).53 

e. Pemerintah 

Selain membuat peraturan bersama lembaga legislatif, pemerintah 

merupakan pihak yang berada dalam posisi sentral dalam persoalan 

ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 1 angka 32, pun 

menerangkan bahwa yang dimaksud pengawasan pelaksanaan dalam 

upaya penegakan hukum ketenagakerjaan yang menyeluruh di dalam 

aturan ini secara teknis merupakan gawai dari pemerintah melalui 

kementrian atau dinas tenaga kerja.54 Sumber pelaksanaan pengawasan 

juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia Untuk 

                                                           
53 Husni L, Pengantar Hukum Bagi Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada Edisi Revisi), 2003, Hal. 44-45h 
54 Amiruddin, Muh. Jamal, Anwar Alaydrus, Peran Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Proyek 

PLTUKec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume  6, Nomor 4, 

2018.  
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Seluruh Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan 

independensi untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang perburuhan.  
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKTOR INFORMAL 

TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI MASA 

PANDEMI COVID-19 

A. Hubungan Kerja Antar Pekerja dan Pelaku Usaha Pada Sektor Informal  

Konsep Hubungan antara Pekerja dan Pelaku Usaha bisa juga dikatakan 

sebagai relasi antara buruh dengan majikan. Relasi buruh-majikan sebagai istilah 

lain dari relasi kerja (labour relation), menurut Munck (1988), merupakan 

perluasan dari pengertian hubungan industrial. Karena hubungan industrial lebih 

mengacu pada hubungan yang hanya terjadi pada industri formal, maka hubungan 

kerja menjadi istilah yang lebih luas daripada itu. Jika kita melihat konsep yang 

formal, relasi kerja menurut KUH Perdata buku III bab 7A didefinisikan sebagai 

hubungan orang yang bekerja pada pihak lain yang menerima upah dari pihak lain 

itu. Imam Soepomo menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan 

antara seorang buruh dengan seorang majikan. Di dalamnya ditetapkan kedudukan 

kedua pihak itu terhadap satu sama lainnya, berdasarkan rangkaian hak dan 

kewajiban buruh terhadap majikan dan sebaliknya majikan terhadap buruh. 

Ditegaskan pula bahwa hubungan seorang bukan buruh dengan seorang bukan 

majikan, bukanlah hubungan kerja. Pasal 1601 KUH Perdata menyatakan 

bahwa:55 

“Bukanlah hubungan kerja jika tidak ada wewenang pada pihak pemberi 

pekerjaan untuk memimpin dilakukannya pekerjaan itu oleh yang 

                                                           
55 Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan), 2003, Hal. 35 
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menerima pekerjaan, tiada wewenang memberi petunjuk terutama 

berkenaan dengan cara melakukan pekerjaan itu kepada pihak yang 

melakukan pekerjaan, sedang wewenang itu ada pada hubungan kerja”. 

 Berdasarkan penentuan hak dan kewajiban, sangatlah penting untuk 

memahami batasan siapa yang disebut buruh dan siapa yang disebut majikan, 

untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi suatu entitas. Label 

'majikan' dan 'buruh' yang disandang oleh seseorang memiliki implikasi luas 

terhadap hak-hak dan kewajibankewajiban yang harus dijalaninya. Majikan adalah 

pihak yang memiliki kewenangan terbesar dalam menentukan proses produksi, 

menentukan dan mengatur pembiayaan produksi, mempekerjakan pihak lain, serta 

berkewajiban memberikan imbalan. Imbalan tersebut dapat berbentuk upah, 

fasilitas kerja yang memadai, dan jaminan sosial. Sedangkan buruh bisa 

didefinisikan sebagai orang atau pihak yang mengikatkan diri untuk bekerja pada 

pihak tertentu dengan memperoleh imbalan. 

 Relasi buruh-majikan di sektor informal biasanya merupakan relasi kerja 

berdasarkan perjanjian atau kontrak tidak tertulis (lisan). Jenis kontrak seperti ini 

jelas dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi tawar yang rendah, yakni 

para buruh. Faktor yang terpenting bagi keadaan ini adalah surplus cadangan 

buruh dari kalangan “penganggur” dan “setengah penganggur”. Dalam kedudukan 

yang rawan karena banyak orang lain yang siap menggantikannya, buruh di 

berbagai sektor informal mau tak mau harus menerima kondisi kerja yang kurang 

memberikan jaminan ekonomi, apalagi jaminan social baginya. 

 Pola hubungan antara buruh dan majikan di tempat kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Dari studi yang dilakukan di Malaysia dan Taiwan, Frenkel 
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(1993) ditemukan enam faktor, dua di antaranya berasal dari luar organisasi dan 

empat lainnya berada di dalam organisasi kerja.  

Faktor eksternal yang pertama adalah pasar produk, skala, dan tingkat 

persaingan dari produk tersebut. Persaingan yang lebih tinggi akan menyebabkan 

harga barang tergantung dari tingkat permintaan, yang akan mengarahkan 

manajemen untuk memotong ongkos produksi sebesar-besarnya, termasuk dengan 

memotong upah buruh. Sementara persaingan yang terbatas pada pemesanan 

barang yang berkualitas akan mengarahkan peran kerja yang lebih luas dan 

kondisi kerja yang lebih baik bagi buruh. 

 Faktor eksternal yang kedua adalah struktur dari pasar tenaga kerja serta 

kebijakan dan institusiinstitusi lokal yang mengaturnya. Adapun dari dalam 

organisasi, empat faktor yang penting adalah: 1. Kewarganegaraan pemilik usaha, 

2. Ideologi dan orientasi perusahaan, termasuk di dalamnya strategi bisnis yang 

memiliki implikasi penting terhadap alokasi sumber daya dan kebijakan hubungan 

kerja antara buruh dengan majikan, 3. Keluasan skala usahanya, homogenitas 

produk, dan keterkaitan perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan-

perusahaan atau pihak-pihak di luar dirinya, dan 4. Penggunaan teknologi di 

dalam perusahaan tersebut. Meski tampaknya sasaran studi Frenkel itu adalah 

industri formal, temuannya dapat menjadi rujukan untuk menjelaskan pola 

hubungan kerja buruh-majikan di sektor informal, terutama dalam kasus 

informalisasi. 
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Dalam sebagian besar unit usaha di sektor informal yang bertipe 

“tradisional”, hubungan di antara buruh dengan majikannya tidaklah sebatas 

hubungan kerja semata, seperti layaknya di sektor formal. Hubungan buruh-

majikan sebagai hubungan kerja dalam proses produksi, biasanya terhubung atau 

bahkan terkait dengan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat tempat 

mereka tinggal. Secara sosiologis, kedua kategori pelaku produksi ini saling 

terhubung oleh bermacam-macam bidang kegiatan yang sama-sama mereka ikuti. 

Maka “tali” yang menghubungkan mereka sesungguhya berlapis-lapis 

(multipleks). Semakin “tebal” lapisannya, semakin dekat hubungan mereka, dan 

kedekatan sosial antara buruh dengan majikan, menjanjikan jaminan sosial-

ekonomi yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup keluarga buruhburuhnya, 

dan cenderung mencerminkan sistem jaminan sosial “pribumi”.   

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sektor Informal Pada 

Perselisihan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 

1. Teori dan Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum pada dasarnya merupakan teori yang berkaitan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum 

merupakan alat rekayasa social (law as tool of social engginering). Kepentingan 

manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam 

bidang hukum. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat 

penting untuk dikaji karena focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu 

masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun 
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lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut 

dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam Bahasa Jerman disebut 

dengan theory der rechtliche schutz. 

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah “berkaitan 

dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum 

negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-

hak seseorang atau kelompok orang”. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana 

Nurbani pengertian tersebut kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan 

subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurutnya teori 

perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta 

objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. 

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk 

tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya 

berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi subjek perlindungannya ialah 

pekerja. Sementara itu, yang menjadi objek perlindungan antara lain mengenai 

upah dan waktu kerja, syarat-syarat kerja serta perselisihan hubungan kerja. 

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, 

yaitu perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan refresif. 

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang 
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sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati 

dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan 

rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut. 

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila 

terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial 

menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua 

badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah 

yang merupakan lembaga banding administrasi. 

Kaitannya mengenai masalah perlindungan terhadap pekerja, secara 

filosofis lahirnya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja yang berada pada 

posisi lemah. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan memnberikan 

perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara pekerja dengan pemberi 

kerja. Dalam undang-undang ini diatur bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada pekerja yang meliputi perlindungan atas : Hak-hak dasar pekerja atau 

buruh untuk berunding dengan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, 
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pekerja perempuan, anak, dan penyandang cacat, upah, kesejahteraan dan jaminan 

social tenaga kerja. 

Menurut Iman Soepomo sebagaimana dikutip oleh Saprudin, bahwa 

perlindungan terhadap pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:56 

a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu 

bekerja di luar kehendaknya. 

b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak 

untuk berorgansiasi. 

c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 

Berbicara perlindungan hukum berarti membahas tentang hak dan 

kewajiban para pekerja. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan atau tugas 

pemerintah negara, cukup hanya mempertahankan hukum saja dengan kata lain 

menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan saja. Sekarang tujuan perlindungan 

hukum lebih dari itu, yakni melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai realisasi dari kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum. 

 

 

                                                           
56 Saprudin, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jogjakarta : Aura 

Pustaka), 2013, Hal.75 
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2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Sektor Informal 

 Sektor informal adalah semua bisnis komersial dan non-komersial (atau 

aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, ypang tidak memiliki struktur organisasi 

formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan 

berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan 

bergantung pada sumber daya lokal (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). 

 Secara praktis pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi 

umur dengan memperhatikanp batas umur sehinggah kemudianp dapath 

ditentukan golongan tenaga perja dan golongan bukan tenaga kerja. Dih tiaph-tiap 

negarap batash umur tenagah kerja ini tidak sama. Dengan memperhatikan hal 

tersebut, keseluruhan penduduk apabila dilihat dari sudut ketenagakerjaan secara 

garis besar dapap dibagi menjadi dua yaitu: penduduk usia kerja (working age 

population) dan penduduk di luar usia kerja (non working age population). Yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam 

pekerjaan. Secara ekonomis tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan 

atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, 

sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam 

kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja (non in the labhour force). 

Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut 

angkatan kerjah (labour force). 

   Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi 

berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan 
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nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan 

peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya 

mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para 

pencari kerja. Ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk 

sementara dapat diredam karena tersedia peluang kerja di sektor informal. Sektor 

informal meskipun tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat 

berperan sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung 

kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, ketika 

hperekonomian hnasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal 

mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda 

perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah 

berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan 

dinamika perkembangan ekonomi sampai dengan masa pandemic Covid-19.57 

 Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-

ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha 

bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, 

pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku 

usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani 

kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawa, pendidikan dan kualitas sumber daya 

pelaku tergolong rendah. 

                                                           
57 Taufik, Mirna, dan Armansyah, Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan 

Online di Tengah Pandemi Covid-19, Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan 

Area 9, no. 1 (2021). 
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 Di satu sisi sektor informal juga masih memegang peranan penting 

menampung angkatan kerja, terutama hhangkatan kerja muda yang hmasih belum 

berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan 

ini berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di 

sisi lain, sektor informal menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, 

karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang relatif rendah. 

 Menurut Margo Yuwono selaku Kepala Badan Pusta Statistik (BPS) 

mengatakan bahwa Terjadi peningkatan pada pekerja informal sebesar 3,33 persen 

poin sejak Februari 2020, perlu diketahui bahwa Persentase tenaga kerja yang 

bekerja di sektor informal terus mengalami penambahan seiring dengan pandemi 

Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini. Per Februari 2022, tercatat 

59,97% dari total pekerja ternyata adalah pekerja sektor informal. Padahal pada 

Februari 2020 lalu, pekerja sektor informal tercatat hanya 56,64% dari total 

pekerja. Dengan demikian, tampak jumlah pekerja formal mengalami kontraksi 

sebesar -6%, sedangkan jumlah pekerja informal naik 15,6%. 

 Bila diperinci, mayoritas pekerja informal adalah pekerja yang berusaha 

sendiri. Pada Februari 2022 tercatat jumlah pekerja yang berusaha sendiri sudah 

mencapai 26,91 juta pekerja, lebih tinggi bila dibandingkan Februari 2020 yang 

mencapai 25,1 juta. Jumlah pekerja keluarga atau pekerja yang tak dibayar tercatat 

naik dari 17,41 juta pada Februari 2020 menjadi 19,71 juta pada Februari tahun 

ini. Adapun jumlah pekerja formal dengan status karyawan tercatat belum 

kembali ke level sebelum pandemi. Tercatat jumlah karyawan pada Februari 2022 
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sebanyak 49,8 juta pekerja, masih lebih rendah dibandingkan dengan Februari 

2020 sebanyak 52,88 juta pekerja.58 

 Berikut peneliti menjabarkan beberapa bentuk perlindungan hukum 

terhadap para pekerja sektor informal di Indonesia : 

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dalam Sektor 

Infromal 

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan 

hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk 

bekerja dalam Pasal UUD l945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang 

bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur 

mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu:  

Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia 

sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan 

setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. 

Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 hasil amandemen 

mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal 

menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang 

                                                           

58 Muhammad Wildan, Pandemi Berjalan Dua Tahun, Pekerja Sektor Informal Makin 
Dominan, 9 Mei 2022, https://news.ddtc.co.id/pandemi-berjalan-2-tahun-pekerja-sektor-
informal-makin-dominan-39006, (Diakses Tanggal 10 Juli 2022). 

https://news.ddtc.co.id/pandemi-berjalan-2-tahun-pekerja-sektor-informal-makin-dominan-39006
https://news.ddtc.co.id/pandemi-berjalan-2-tahun-pekerja-sektor-informal-makin-dominan-39006
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terkait dengan hak asasi manusia.59 Upaya perlindungan hukum pemerintah 

terhadap pekerja anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau 

bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk diker-jakan anak, dan mengenai hal 

ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang bentuk-

bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak, dan juga Surat Keputusan Menteri 

tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang jenis-jenis 

pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, yang 

pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu 

tersebut. Larangan pekerja anak ini, secara yuridis terkait dengan kewajiban 

pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Hal ini telah 

diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan 

Pasal 75, yaitu : 

a. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak 

yang bekerja di luar hubungan kerja; 

b. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan Pasal 75 tersebut diantaranya ditindak lanjuti dengan peraturan 

khusus yang ber kaitan dengan pengembangan bakat dan minat anak, yang diatur 

di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep. 

115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan 

                                                           
59 R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah 

Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi, Jurnal Hukum Panta 

Rei, Vol. 1 No. 1, Desember 2007, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 1. 
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Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 

2004. 

Menurut Erna Susanti, dalam suatu hubungan kerja paling tidak terdapat 3 

(tiga) unsur. Pertama, adanya pekerjaan; kedua, adanya upah; dan ketiga, adanya 

perintah,60 sehingga apabila anak yang bekerja tidak ada hubungan kerja serta 

tidak mempunyai ketiga unsur tersebut, artinya kerja mandiri, maka bukan 

termasuk pekerja anak yang dikaji dalam penelitian ini. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara 

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan 

hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk 

perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang 

boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan 

persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat 

dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang 

menentukan Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali; 

b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah; 

                                                           
60 Erna Susanti, Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi 

Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 4 No. 2, Desember 2008, Samarinda: FH UNMUL, 

hlm. 110 -119 
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e. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

f. Adanya hubungan kerja yang jelas; 

g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini masih ada 

pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut diatas huruf a, b, f dan g 

dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. 

Perlindungan hukum terhadap anak, dalam ranah internasional, juga telah 

dilakukan melalui Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 

Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Anak yang Diperbolehkan Bekerja 

dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia 

minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan 

kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang 

dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 

tahun. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 

1999. Selain itu, Perlindungan hukum terhadap anak menurut Konvensi 

International Labour Organisation (ILO) No. 182 Tahun 1999, tentang 

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 

untuk Anak, yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No. 1 

Tahun 2000, secara khusus mengatur pembatasan dan pelarangan untuk 

melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk atau membahayakan. 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial dan 

prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh 

yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak 

yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, 
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memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahklak mulia dan nilai Pancasila, serta 

berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara, 

namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerapkali 

memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik 

lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan 

menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.61 

Adapun  kategori  anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  

2002  adalah: “Anak  adalah  seorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) 

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.62Banyak  anak  yang  

bekerja  demi  membantu  sistem  perekonomian keluarga mereka padahal anak 

yang belum berumur di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan 

alasan apapun seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 66 ayat 

(3) yaitu: “Memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau 

turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.”63 

Anak yang belum berusia 18 Tahun tidak boleh bekerja dengan alasan 

apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah 

namun di Indonesia banyak anak usia sekolah bekerja di sektor informal yang 

bekerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang  berlebihan  bahkan  

sampai  8-9  jam  perhari.  Pekerja  anak dimanapun mereka berada sebenarnya 

                                                           
61 Febrine Adriyani, 2008, Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas (Studi 

Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas), 

Medan: USU, hlm. 10. 
62 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 Ayat 1. 
63 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 66 Ayat 3. 
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mengancam kehidupan masa depannya, termasuk masa depan keluarga serta 

masyarakat. 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang 

ketenagakerjaan  pasal  68  menyebutkan  bahwa:  “Pengusaha  dilarang untuk 

memperkerjakan anak, dan dalam pasal 69 juga menyebutkan bahwa pekerja 

dilarang memperkerjakan anak dibawah umur 18 tahun atau berusia 14-15 tahun 

untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku”. 

Pengaturan tentang ketentuan anak bekerja, tidak diatur secara jelas dalam 

UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002, 

Pasal 59, hanya menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 

dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi 

dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), 

anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik 

fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran”. 

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini 

disebutkan dalam pasal 68 undang-undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi:  

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Larangan mempekerjakan anak 
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dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan 

kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan 

kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Larangan 

mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut 

berusia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun, dan hanya 

melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan anak secara fisik dan psikis. 

Oleh karena itu, pekerja anak di sektor informal secara faktual, belum 

memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang 

diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan. Penanganan masalah pekerja anak di 

sektor informal pada saat ini, dapat dikatakan masih menghadapi tantangan berat, 

terutama karena terkait dengan beberapa faktor, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

b. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Pada Sektor 

Informal 

Pekerja Rumah Tangga (PRT) telah ada sejak lama, diperkirakan ada sejak 

zaman kerajaan, zaman penjajahan, begitu pula pada zaman setelah Indonesia 

merdeka. Saat ini, pekerja rumah tangga telah berkembang dan mengalami 

perubahan orientasi menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar, 

keberadaan pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan. 

Pekerja rumah tangga merupakan posisi pekerjaan dalam miisyarakal yang 

tidak berdaya di tengah modernisasi. Mereka bekerja dalam lingkup mmah tangga 
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yang sangat privat, dimana aturan main setiap rumali tangga berbeda-beda 

sehingga hams bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut jika 

ingin tetap mempertahankan pekerjaannya, karena secara sosial pekerja rumah 

tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi. PRT pun lebih dipahami sebagai 

"Pembantu." Ironisnya, PRT merupakan bagian penting dalam keseharian 

masyarakat yang berumah tangga, bahkan terkadang menjadi orang kepercayaan 

dari majikan untuk mengurusi segaia keperluan yang ada dalam rumah tangga 

tersebut. 

Memang harus diakui bahwa, sampai saat ini keberadaan pekerja rumah 

tangga belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya, 

seperti pekerja pabrik, buruh perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui 

bahwa dewasa ini sebutan sebagai "pekerja" pun belum diterima masyarakat. Pada 

umumnya, masyarakat lebih menerima untuk menyeout Asisten Rumah Tangga 

sebagai "pembantu." Oleh karena itu, Asisten Rumah Tangga dimasukan dalam 

lingkup pekerjaan dalam sektor informal. 

Dengan dimasukannya pekerja rumah tangga ke dalam lingkup sektor 

informal, maka peijuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja jadi terbatas. Hal 

ini dikarenakan persoalan-persoalan pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam 

ketentuan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja 

rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan 



74 
   

   

mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan 

lain-lain.64 

Daiam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mendefinisikan pekerja atau buruh. Dalam Pasal 1 angka 3 rnenyebutkan bahwa, 

"Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain." Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, 

seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk daiam pekerja sektor formal yang 

dilindungi oleh ketentuan undang-undang.65 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip dasar 

untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi 

kerja yang produktif, harmonis, dinamis serta berkeadilan.66 

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pengertian pekerja, 

yaitu orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya upah sebagai 

imbalan pekerjaan yang telah dilakukan. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa,   

"Pemberi kerja adalah orang persereorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain". 

Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak 

bahwa, pekerja rumah tangga belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk 

itu, diperlukan adanya pengakuan sosial dan hukum yang tentunya akan 

                                                           
64 Syarief Darmayo dan Rianto Adi, Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga, 

Jakarta, 2000, Him. 6 
65 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Pasal I Angka 3. 
66 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Him. 23 
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memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara 

langsung dapat memberikan perlindungan kepada para Pekerja Rumah Tangga 

dan Pengguna Jasa Pekeija Rumah Tangga, serta mengoreksi persepsi masyarakat 

sehingga pekerja rumah tangga dapat memperoleh hak-hak mereka yang sama 

dengan pekerja di sektor formal. 

Kehadiran negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan 

perlindungan atas hak-hak dasar pekerja rumah tangga, justru malah teijadi 

scbaliknya, bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja rumah tangga. 

Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat terlihat 

dari problematika di tengah kehidupan ekonomi dengan hegemoni yang tidak 

memandang pekerja rumah tangga sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, 

melainkan sebagai objek yang bisa dieksploitasi. 

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bentuk Perlindungan 

Hukum terhadap PRT, maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

menjadi jawaban untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh 

hak-hak dan melaksanakan kewajiban mereka. 

Keberadaan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, subtansinya menerangkan perlindungan 

hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), merupakan peraturan yang sangat 

penting untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam 
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memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka.67 Pengguna 

(majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Keija tertulis atau lisan yang 

memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta 

diketahui oieh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana 

PRT akan bekerja. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang 

mempekerjakan PRT sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari konflik atau 

penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara PRT dengan Pengguna 

jasanya. 

Perlindungan Hukum bagi PRT merupakan peraturan yang sangat penting 

untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak mereka dan 

melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi badan usaha 

yang telah mendapat izin tertulis dari Gubemur atau pejabat yang ditunjuk untuk 

merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekeijakan pada pengguna sebagai 

Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) agar semua pihak dapat 

terhindar dari penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara PRT 

dengan Pengguna jasanya. 

Pekerjaan pekerja rumah tangga pada saat sekarang ini sudah mengalami 

pergeseran menjadi suatu pekerjaan yang pada awalnya mengisi ruang privat 

keluarga menjadi ruang publik dengan artian individu yang menjadi pembantu 

rumah tangga tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan 

                                                           
67 Republik Indonesia, Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga. 
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melainkan individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan rumah 

tangga. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga belum secara yuridis 

diakui di negara ini. Demikian juga pengaturan terhadap PRT juga belum seragam 

untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat 

budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas 

menggambarkan selain tidak adanya perlindungan hukum yang kuat, juga 

menggambarkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu 

sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya bargaining pekerja rumah tangga 

berhadapan dengan majikannya di depan hukum. Bukan tidak mungkin 

mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja 

rumah tangga itu sendiri. 

Upaya untuk melakukan pengakuan dan perlindungan tehadap keberadaan 

PRT tidak hanya dilakukan di tingkat nasional namun telah dilakukan pula di 

tingkat Internasional, hal ini ditunjukkan dengan disetujuinya Konvensi mengenai 

Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO). Perbaikan kondisi pekerjaan telah menjadi perhatian ILO 

sejak tahun 1948 dengan mengadopsi resolusi mengenai kondisi kerja PRT, 

berlanjut pada tahun 1965 ILO juga mengadopsi resolusi mengenai seruan aksi 

normatif di bidang kondisi kerja bagi PRT. Di mana Pemerintah Indonesia dan 

Presiden Republik Indonesia memberikan Pidato Kenegaraan di depan Forum ILC 

untuk memberikan dukungan bagi pengesahan konvensi tersebut. 
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Pengesahan Undang-Undang Perlindungan PRT menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan, karena di samping mempunyai tujuan utama melindungi pekerja 

rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, berguna untuk peningkatan 

perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan 

adanya Undang-Undang Perlindungan PRT, kondisi psikologis pemerintah 

Republik Indonesia dalam bernegosiasi dan berdiplomasi untuk peningkatan 

perlindungan PRT dengan Negara penempatan akan semakin kuat. 

Oleh karena itu, pengaturan tentang pekerja rumah tangga dalam sektor 

informal belum secara eksplisit diatur, dengan demikian perlindungan hukum 

terhadap pekerja rumah tangga sektor informal masih lemah. 

3. Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pekerja Sektor 

Informal 

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling 

sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu 

perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka 

menperoleh keuntungan berdasarkan tugas dan posisi masing-masing subjek 

memang dibutuhkan upaya penegakan hukum ketanagakerjaan dalam rangka 

membangun kualitas tenaga kerja serta iklim kerja yang baik karena mengingat di 

Indonesia problematika ketenagakerjaan akhi-akhir ini semakin menjadi sorotan 

karena pada implementasinya hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja 

antara pemberi kerja dan pekerja masih terdapat kesenjangan.  
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Sejatinya, hal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai kekuatan bagi 

kedua pihak yang sama-sama mengingatkan diri sehingga terpenuhi unsur 

perjanjian, terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka 

(open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan 

siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, biak 

berbentuk lisan maupun tertulis.68 Disamping itu diperkenankan untuk membuat 

kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH 

Perdata. 

Perjanjian kerja sesungguhnya berbeda dengan perjanjian yang lain, 

karena objeknya adalah hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja bukan 

benda seperti pada perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli atau perjanjian 

lainnya. Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial 

dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena 

selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam 

suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :69 

a. Unsur Esensial 

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 

perjanjian karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur esensial ini 

maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus 

ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan 

                                                           
68 Alif Sultan, Jumadi, Andi Safriani, Perlindungan Hukum Kontrak Kerja Terhadap 

Hak-Hak Pekerja SPBU Di Kabupaten Maros, Jurnal ALDEV, Volume 1, Nomor 1, 2019.    
69 Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, hlm. 31-32 
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mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut 

batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 

a. Unsur Naturalia 

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam 

undangundang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 

kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu 

dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak 

diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan 

dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. 

b. Unsur Aksidentalia 

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat 

para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam 

kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak 

debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan 

keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan 

berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor 

tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainya yang 

sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur 

essensial dalam kontrak tersebut. 

Di dalam aturan Pasal 1313 menjelaskan tentang apa itu pengertian 

perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Suatu persetujuan 
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adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri teradap satu 

orang lain atau lebih. Sedangkan Di dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Para 

ahli juga mencoba merumuskan definisi dari perjanjian yang lebih lengkap, yaitu 

Prof. Subekti, S.H. yang dimana memberikan definisi bahwa suatu perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini 

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.70 

Kemudian definisi Pasal 1313 KUH Perdata Abdul Kadir Muhammad 

merumuskan bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 

hal dalam lapangan harta kekayaan.71 

Kesepakatan para pihak tersebut adalah unsur-unsur untuk terjadinya suatu 

kontrak yang dimana peranjian ini terjadi berbagai cara, yaitu secara tertulis 

maupun tidak tertulis (lisan). Di dalam Hukum Perjanjian dikenal dengan adanya 

beberapa asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 perjanjian 

kerja dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : 

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  

                                                           
70  R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm. 1 
71 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, Citra 

Aditya Bakti, 1992, hlm. 78. 
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2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  

3. Jabatan atau jenis pekerjaan;  

4. Tempat pekerjaan;  

5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;  

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh;  

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;  

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Sedangkan secara lisan terdapat pada Pasal 63 ayat (1) UndangUndang 

No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan) dibuat secara lisan, 

maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang 

bersangkutan. Dalam hal surat pengangkatan pada ayat (2) sekurang-kurangnya 

memuat keterangan : 

1. Nama dan alamat pekerja/buruh; 

2. Tanggal mulai bekerja; 

3. Jenis Pekerjaan; 

4. Besarnya Upah. 

Bentuk perjanjian kerja juga tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (PERMENAKER) Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pasal tersebut berisikan bahwa 
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pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang di 

dalamnya memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak 

serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain. Kemudian 

dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya harus 

memuat : 

1. Identitas para pihak;  

2. Hak dan kewajiban para pihak;  

3. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  

4. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

Sedangkan dalam konteks jenis pekerja, Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam Pasal 24 poin a sampai dengan g, 

dikatakan, PKB sekurang-kurangnya harus memuat : 

1. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja atau serikat 

buruh. 

2. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan. 

3. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh pada 

SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. 

4. Hak dan kewajiban pengusaha 

5. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau 

buruh. 
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6. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB 

7. Tanda tangan para pihak pembuat PKB.72  

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian kerja tersebut 

dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu : 

1. Kesepakatan Kedua belah Pihak 

Yang berarti bahwa suatu perjanjian kerja dapat timbul setelah adanya 

kesepakatan antara pihak buruh atau pekerja dengan pihak pengusaha atau 

pemberi kerja dan sepakat berarti para pihak setuju terhadap isi perjanjian yang 

dibuat tersebut. 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

Suatu perjanjian kerja hanya dapat dibentuk oleh orang maupun badan 

hukum yang memenuhi persyaratan. Apabila pendukung hak dan kewajiban 

adalah orang, maka ia harus tidak termasuk dalam ketentuan pasal 1330 KUH 

Perdata tentang “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian” adalah : a) Orang-

orang yang belum dewasa; b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; c) 

Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada 

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu.” 

                                                           
72 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta 

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 24.  
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3. Adanya Pekerjaan Yang Diperjanjikan 

Berarti dalam suatu perjanjian, harus ada suatu pekerjaan yang 

diperjanjikan yang mana akan merinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, 

waktu kerja, istirahat, besarnya upah, dan sebagainya. 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian juga pada umumnya, 

yang dimana perbedaan dengan perjanjian lain masing-masing memiliki ciri khas 

tersendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian perjanjian kerja, perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

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

perjanjian kerja juga diatur secara khusus di dalam Pasal 1601 huruf a KUH 

Perdata yang berisikan perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak 

kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak 

lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) menjelaskan 

bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Tetapi di dalam 

pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan secara wajib bentuk perjanjian 

tersebut apakah secara lisan ataupun tertulis, hal tersebut menjadi keputusan para 

pihak yang melakukan perjanjian. Jikalau memang para pihak melakukan 

perjanjian secara lisan maka harus tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata dan jika 
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dilakukan secara tertulis, para pihak harus membuat dalam bentuk surat perjanjian 

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara mendasar, ada perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian 

perburuhan, kalau perjanjian kerja, suatu perjanjian dibuat antara majikan 

(pengusaha) dengan buruh (pekerja), sedangkan di perjanjian perburuhan, yang 

membuat perjanjian adalah serikat pekerja (organisasi pekerja atau buruh) dengan 

majikan (pengusaha).73 Berangkat dari hal tersebut, maka sejatinya Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sesungguhnya belum memenuhi kebutuhan 

dan indikator pemenuhan hak terhadap pekerja informal karena yang dimaksud 

dengan perjanjian kerja bersama di dalamnya adalah perjanjian yang berasal dari 

musyawarah antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja atau 

serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.74   

Belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait para pekerja sektor 

informal inilah yang kerap kali mengebiri hak-hak para pekerja sektor informal. 

Terlebih lagi pekerja sektor informal terkadang dalam membuat perjanjian kerja 

                                                           
73 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-5, Prenadamedia Group, 

Jakarta: 2019.  
74 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta 

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 1.  
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tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan hanya menggunakan perjanjian 

tidak tertulis (lisan), sehingga kerap kali hal tersebut menjadi alasan bagi banyak 

pelaku usaha untuk mengebiri hak-hak dari para pekerja sektor informal ini. 

Artinya pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada 

buruh atau pekerja tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, norma 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian serta pembahasan pada bab terdahulu, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari bunyi pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan belum bersifat lex 

specialis terhadap Pekerja Informal, bahwa meskipun kedudukannya 

diakui secara eksplisit sebagai pekerja berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 

karena termasuk orang yang bekerja menerimah upah atau imbalan 

dalam bentuk lain, akan tetapi belum mendapatkan pengakuan yang 

konsisten dalam peraturan perundang-undangan sehingga 

kedudukannya secara preventif tidak dapat memberikan kepastian 

hukum.  

2. Problematika perlindungan hukum pekerja informal, Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial sudah 

mengatur jenis-jenis perselisihannya pada Pasal 1 Angka 2 sampai 

dengan 5, kaitannya berdasarkan jenis pekerja dan jenis pekerjaan 

tersebut di atas, belum mengurangi intensitas perselisihan karena 

imbas dari subantansi mekanisme yang belum menguatkan ketentuan 

terkait hak dan kewajiban (kepastian hukum) yang konkrit bagi pekerja 

informal dalam melaksanakan perbuatan tertentu karena peraturan 

perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di Indonesia hanya 
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mengatur secara formil perjanjian kerja bersama jenis perjanjian 

perburuhan yang hanya bisa dilakukan oleh majikan atau pengusaha 

dengan serikat pekerja atau organisasi buruh serta jenis pekerja sektor 

formal sedangkan pekerja informal berada di luar cakupan hukum 

tersebut karena yang melakukan kontrak hanya pihak pekerja secara 

langsung dengan pemberi kerja atau pengusaha.  

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Mengenai perjanjian tertulis sebagai upaya penegakan hukum dalam 

perselisihan hubungan kerja adalah keniscayaan yang harus 

dipraktekkan secara utuh oleh seluruh pihak dalam hubungan kerja 

khususnya terhadap sektor informal karena hal tersebut merupakan 

sumber hukum formal yang di dalamnya terdapat pengaturan dengan 

spirit hukum progresif mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam 

hubungan kerja. Berangkat dari perbedaan mendasar antara perjanjian 

kerja yang membuat perjanjian hal lainnya dipengaruhi oleh 

implementasi aturan parsial yang tidak efektif dan efisien menjawab 

kebutuhan pekerja informal dibuktikan dengan terdapatnya 

kesenjangan antara materi hukum perdata dan aturan teknis berupa 

peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir ketentuan 

yang diperlukan dalam hukum ketenagakerjaan.   

2. Hukum perdata yang berlaku di Indonsia masih beraneka ragam dan 

masih banyak materi hukum perdata yang tidak termuat di dalamnya, 
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melainkan termuat di peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur secara khusus tentang pekerja informal menempatkan para 

pekerja informal pada posisi yang lemah, di satu sisi pemerintah 

daerah juga tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk 

mengayomi dan melindungi pekerja informal secara inklusif. 

Permasalahan hukum menyangkut pekerja informal jika dikaitkan 

dengan dampak dari pandemi Covid-19 dan persoalan ketenagakerjaan 

tentu saja pekerja informal perlu mendapatkan perhatian lebih serius 

dengan memperkenalkan bentuk perjanjian tertulis bagi para 

pengusaha atau pekerja sektor informal, yang paling tidak dapat 

mengakomodir hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang 

diberikan jika terjadi pelanggaran dalam sistem kepastian hukumnya 

yang berimplikasi terhadap perlindungan hukum sehingga secara 

kumulatif menjadi upaya penegakan hukum perselisihan hubungan 

kerja.      
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