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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

 

dilihat pada table berikut: 

 

1. KONSONAN 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

    

 Alif Tidak di lambangka tidak dilambangkan ا

    

 Ba B Be ب

    

 Ta T Te ت

    

 Sa Ś es (dengan titik di atas) ث

    

 Jim J Je ج

    

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

    

 Kha Kh ka dan ha خ

    

 Dal D De د

    

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

    

 Ra R Er ر

    

 Zal Z Zet ز

    

 Sin S Es س

    

 Syin Sy es dan ye ش

    

 (Sad Ṣ es dengan titi di bawah ص

    

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

    

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah)  ظ

       

 ain „ apostrof terbalik„  ع

       
       

  Gain G  Ge  غ

       

  Fa F  Ef  ف

       

  Qaf Q  Qi  ق

       

  Kaf K  Ka  ك

       

  Lam 1  El  ل

       

  Mim M  Em  م

       

  Nun N  En  ن

       

  Wau W  We  و

       

  Ha H  Ha  ه

       

  Hamzah „  Apostrof  ء

       

  Ya Y  Ye  ي

        
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda („). 

 

2. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harakat, 
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transliterasinya sebagai berikut :  
 

 

Tanda 

 

 

Nama 

 

 

Huruf Latn 

 

 

Nama 

 

 آ

 

Fathah  

 

A 

 

A 

 

3. Maddah 

 

 Kasrah I I ا

    

 dammah U u آ

     
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakatdan huruf, transliterasinya berupa huruf 

dan tanda, yaitu : 
 

Harakatdan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

    

 fathah dan alif Ā a dan garis di ى...|ا...

 atau ya  atas 

    

 kasrah dan ya Ī i dan garis ي

   diatas 

    

 dammah dan Ū u dan garis ۇ

 wau  diatas 

    
 

4. Ta Marbutah 
 

 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
 

hidup  atau  mendapat  harkat  fathah,  kasrah,  dan  dammah,  yang 
 

transliterasinya adalah [t]. 
 

 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
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transliterasinya adalah [h]. 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  

Arabdilambangkan 
 

 

dengan sebuah tanda tasydid(    )  dalam transliterasinya ini 

dilambangkan 

 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Jika huruf ’ يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf 

 

kasrah ( ), ia ditransliterasikan seperti huruf. 
 
 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 

syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 

7. Lafz al-Jalalah (wxھ) 
 

 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

 

lainnya  atau  berkedudukan  sebagai  mudaf ilaih (frase  nominal), 

 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah 
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8. Daftar Singkatan. 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
 
 

swt. 

 
 

= subhanahu wata ala 
 

 

saw. 

 

 

= sallallahu alaihi wa sallam 
 

 

a.s 

 

 

= „alaihi al-salam 
 
 

 

M 

 
 

 

= Masehi 
 

 

H 

 

 

= Hijriah 
 
 
 

SM 

 
 
 

= Sebelum Masehi 
 

 

w. 

 

 

= Wafat tahun 
 

 

QS 

 

 

= Qur‟an Surah 

 

HR 
 

= Hadits Riway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii 



 
 
 
 

ABSTRAK 

 

Nama Penulis : Fatur Rahman 
 

NIM : 10200114062 
 

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
 

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan 
 

(Perspektif Hukum Tata Negara Islam)  
 

 

Dinas Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrument penelitian yang 

dibentuk guna mengontrol dan pelatih para pencari kerja/ tenaga kerja agar sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan ataupun 

isntrument dari pemerintahan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini sejalan 

dengan tujuan Undang-undang Ketenagakerjaan. 
 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau Field Research Kualitatif . 

Penelitian yang didapat dari sumber data primer dan Perundang-

undangan,Peraturan Pemerintah yang berlaku guna untuk mengurangi tingkat 

pengangguran d Indonesia dan Kota Makassar Khususnya. Sumber data Sekunder 

adalah data dilapangan yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian. 
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya faktor-faktor tertentu yang 

menjadi penghambat dalam pelayanan dan proses peningkatan tenaga kerja di 

Kota Makassar. Sehingga masih dibutuhkan beberapa peningkatan pelayanan 

ataupun pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para 

pencari tenaga kerja. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya terbilang banyak, 

Jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan ke empat dunia dibawah 

Amerika, India dan China yang menempati posisi paling banyak dalam hal jumlah 

penduduk di dunia. Di karenakan padatnya jumlah penduduk Indonesia maka 

masyarakat di dorong oleh pemerintahan dan juga tuntutan hidup untuk bekerja. 

 
Negara Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya tidak begitu 

stabil, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini tergolong 

negara berkembang.. Akibat dari perekonomian yang kurang mendukung maka 

sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan. Di samping itu Indonesia sebagai 

negara yang besar mempunyai lapangan kerja yang cukup luas. Perusahaan yang 

tergolong banyak dan pemerintahan yang memerluakan tenaga kerja. Tenaga kerja 

merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
1 

 
Secara garis besar penduduk suatu Negara dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika 

penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di 

Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap 

orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak 

 
 
 

2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2
 

 
 

1 



2 
 
 
 

pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 

17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang 

menyebutkan di atas 7 tahun sudah termasuk tenaga kerja. 

 
Keselamatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan 

seseorang. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai 

investasinya terutama terhadap sumberdaya manusia. Dengan adanya penduduk 

yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki 

sumberdaya manusia yang lebih optimal dalam pengembangan. Dalam kaitannya 

dengan ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja 

dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain untuk 

melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja yang 

umumnya lemah. 

 
Dalam Undang Undang tentang ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 

 

2003 ada tiga pokok yang menjadi perlindungan, sebagai berikut: 

 

8. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar 

kehendaknya. 

 
9. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk 

berorganisasi. 

 
10. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 

 
Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja Undang Undang No. 13 Tahun 2003 
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tentang ketenagakerjaan seperti yang telah di jelaskan diatas maka dalam kenyataanya 

terapan Undang Undang tersebut belum maksimal.
2
 Sebab, pengeksploitasian yang terjadi 

dimana-mana bagi para pekerja khususnya di Negeri ini yang belum mampu di atasi oleh 

Undang Undang tersebut. 

 
Membahas tentang ketenagakerjaan maka Islam memandang penting sebagimana 

 

telah dijelaskan pada: (QS al- Qashahs :77)
3 

             

                              
                      
                                     

 LP  Q  و 
                  

ا   الله َّاHIار اSTQ    و  LEM  FNOP Q ُّاEFHI  او  =     A  ا  = الله  

KW Pا 
  AE         او 

       K EI                          J K                                           
                                 
                   َّ   
                         
            H  AI الله ا Q a ُّ     Q  ا  اI    د      

         

      
                                  

Terjemahan : 

 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 

 

Adanya perlindungan Hukum oleh pemerintah mendorong para pekerja lebih 

berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan 

terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah pekerja yang berpendidikan 

semakin bertambah. selain itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk 

memberdayakan para pekerja agar lebih berperan serta dalam pengembangan 

 
 

 
9.
 Imam Soepomo, HukumPerburuhanbagianPertamaHubungan-Kerja, (Jakarta: 

Bhayangkara, 1968), h.45.
  

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Cet.1; Jawa Barat: Sygma, 2014), h.408-  

409. 
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nasional. 

 

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar 

oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, pengusaha dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap 

tenaga kerja menurut Iman Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat 

melakukan pekerjaan yang layak bagi manusia. Salah satu bentuk perlindungan 

hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang 

berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan 

ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
4 

 
Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara 

hukum positif dan fakta yang terjadi dimasyarakat dan pelindungan hukum yang 

diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja pada siang maupun malam hari. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa para pekerja hari ini 

mempunyai kecendrungan resiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik 

meneliti tentang perlindungan hukum terhadap ketenagakerjaan. 

 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum  
 
 
 
 
 
 
 

 
E.
 Iman Soepomo,Hukum perburuhan bagian pertama hubungan kerja, ( Jakarta: 

Bhayangkara, 1968), h. 45.
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4. Deskripsi Fokus 

 

 Perlindungan Hukum 

 
 Pelayanan Tenaga Kerja 

 
 Tenaga Kerja 

 

No. Deskripsi Fokus Fokus Penelitian 
   

a. Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang 
  dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 

  lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

  mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

  pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak- 

  hak asasi yang ada sebagaimana yang diatur dalam 

  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak 

  asasi manusia 
   

b. Pelayanan Tenaga Kerja Pelayanan Tenaga Kerja ialah segala sikap dan 
  perilaku yang diberikan kepada setiap tenaga kerja. 

c. Tenaga Kerja Tenaga Kerja ialah setiap orang yang mampu 
  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

  atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

  maupun untuk masyarakat 

   
 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti dapat menemukan pokok masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja Menurut Perda No. 9/2004 di Kota Makassar dan Perspektif 

Hukum Islam. 

 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, dapat dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

 
5. Bagaimana efektifitas perlindungan ketenagakerjaan menurut Undang 

Undang Perlindungan Ketenagakerjaan? 
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 Faktor apa yang dapat mendukung dan menghambat jasa pelayanan 

ketenagakerjaan di Kota Makassar ? 

 
 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-undang perlindungan 

ketenagakerjaan? 

 
9. Kajian Pustaka 

 

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai perlindungan dan pelayanan 

ketenagakerjaan di kota Makassar. Dengan ini akan tercantum penjelasam 

mengenai perlindungan dan pelayanan ketenagakerjaan akan tercantum dari 

berbagai referensi yang penulis dapat dari berbagai buku yaitu: 

 
1. Hukum ketenagakerjaan, Oleh Muh. Firdaus Sholihin. Terbitan Sinar 

Grafika, menjelaskan bahwa Hukum ketenagakerjaan dan dimensinya, 

hubungan kerja dan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, 

perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak 

pekerja/buruh. Berdasarkan pendapat peneliti bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan 

tidak sempit dan sederhana, karena dalam kenyataanya sangat kompleks dan 

multidimensi. Buku ini menjelaskan hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur 

hubungan kerja, namun meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja, dan perlu 

adanya perlindungan pihak ke tiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-

pihak yang dirugikan. 

 
2. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Oleh H. Agusfian Wahab Terbitan Raja 

Grafindo Persaja, Dalam bukunya menjelaskan bahwa Hukum Perburuhan 

adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan- peraturan) yang 

menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) 

dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja 
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yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. 

 

3. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Oleh. Lalu Husni Terbitan Raja 

Grafindo Persada. Dalam bukunya membahas mengenai sejarah hukum 

perburuhan, dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dan aspek-

aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 

 
4. Hukum Kerja, Hukum ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Oleh Zaeni 

Asyhadie. Dalam bukunya membahas mengenai hubungan Hukum 

ketanagakerjaan dengan hukum kerja, dalam buku ini terdiri dari hubungan 

kerja, pihak-pihak yang terkait dalam hukum kerja dan berbagai perlindungan 

kerja seperti kesehatan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja. 

 
5. Hukum Ketenagakerjaan Oleh Iman Soepomo Terbitan Sinar Grafika. Dalam 

bukunya menjelaskan Secara garis besar penduduk suatu Negara dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenag a kerja. Penduduk 

tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas 

usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. 

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja 

 
disebut sebagai tenaga kerja. Buku ini menjelaskan pendapat mengenai usia 

dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula 

yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 

tahun karena jalanan sudah termasuk tenagakerja. 

 
Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar,keselamatan adalah 

salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Pembangunan 
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kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama 

terhadap sumberdaya manusia. Dengan adanya penduduk yang terjaga 

kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumberdaya manusia 

yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan 

ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan 

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

untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja yang 

umumnya lemah. 

 
E. Tujuan dan Kegunaan 

 

1. Tujuan 

 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas perlindungan 

 

ketenagakerjaan. 

 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor  yang dapat  mendukung 

 
 
 
 

hukum 

dan 

menghambat perlindungan dan jasa pelayanan ketenagakerjaan. 

 

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pelindungan dan pelayanan ketenagakerjaan. 

 
 
 
 
 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Teoritis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. 
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b. Praktis 

 

Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

 

tenaga kerja yang berada dalam naungan instansi tersebut. 



 
 
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan 

 

1. Istilah Ketenagakerjaan 

 
Hampir di semua Negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan 

 

selalu tumbuh dan berkembang, baik di Negara maju maupun di Negara 

berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal 

itu terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap 

kabinet yang dibentuk, hanya saja realitas setiap Negara memberikan beragam 

problem rill sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. 

Umumnya Negara maju berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkaitan 

dengan mahalnya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena 

mekanisme, tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan ekonomi dan sosial 

bahkan politis, sementara itu di Negara berkembang umumnya problem 

ketenagakerjaan berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka 

pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah 

serta jaminan sosial yang nyaris tidak ada, belum lagi perlakuan pengusaha yang 

merugikan pekerja seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan 

seksual, larangan berjilbab, beribadah dan lain-lain. 

 
Islam memandang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang termasuk 

dalam kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan islam mencakup kebutuhan 

terhadap barang-barang tertentu berupa pangan dan dalam bentuk jasa-jasa tertentu 

berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, islam menjamin tercapainya 

 
 
 

10 
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pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga Negara (muslim dan 

non muslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa 

dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, menurut islam Negara 

menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan 

tersebut dapat berjalan dengan baik, secara garis besar strategi pemenuhan 

kebutuhan pokok dibedakan antara kebutuhan pokok yang berupa barang dengan 

kebutuhan pokok berupa jasa, dalam hal ini dibutuhkan strategi pemenuhan 

kebutuhan pokok berupa sandang pangan serta strategi kebutuhan pokok berupa 

jasa, keamanan, kesehatan dan pendidikan. Pengelompokkan ini dilakukan karena 

terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemenuhan jaminan kebutuhan pokok serta 

antara kebutuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa, untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang Negara memberikan jaminan 

dengan mekanisme tidak langsung yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan 

sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut, sementara itu 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme 

langsung yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut. 

 
Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa 

istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau 

pengusaha. Guna memahami istilah tersebut, berikut akan dibahas satu per satu. 

 
Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai 

sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program 

organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan 

status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, 
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pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Pendapat lain menyatakan bahwa 

istilah buruh sejak dulu diidentikkan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, dan 

penghasilan yang rendah pula.
5 

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat 

pekerja atau serikat buruh dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, memeberikan pengertian pekerja atau buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 

(Pasal 1 ayat 6). 

 
Dalam konteks pengguanaan istilah tersebut, penulis cenderung memilih istilah 

tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan, baik di luar maupun di 

dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti 

setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu 

pekerja.
6 

2. Asas Hukum Ketenagakerjaan 

 

Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi 

fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan 

pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas 

demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan 

ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, 

yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, 

pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama 

 
5 Wiwoho Soedjono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila (Jakarta Aksara

 
 

1987), h. 8 
6 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta Sinar Grafika 2016), h.3 



13 
 
 
 

yang saling mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas 

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 

 
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 

 
Menurut Manulang (1995:2), tujuan hukum ketenagakerjaan ialah: 

 

a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 

ketenagakerjaan. 

 
b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari pengusaha. 

 
Butir (a) lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga 

ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses 

produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. 

Adapun butir (b) dilatar belakangi adanya pengalaman selama ini yang sering kali 

terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja atau buruh. Untuk itu 

diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan kongkret dari 

pemerinah. 

 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa 

pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

 
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi 

 
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

 
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan. 
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d. Meningkatkan kesejateraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 

4. Sifat Hukum Ketenagakerjaan 

 
Telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur 

 

hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, yang berarti mengatur 

kepentingan orang perorangan.Atas dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan 

bersifat prifat (perdata).Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk 

masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum 

ketenagakerjaan bersifat public. 

 
Contoh campur tangan pemerintah sebagai berikut: 

 

a. Dalam bentuk 

 

1) Perizinan yang menyangkut bidang ketenagakerjaan 

 
2) Penetapan upah minimum 

 
3) Masalah penyelesaiyan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan 

 

hubungan kerja, dan sebagainya, 

 

b.Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana di 

bidang ketenagakerjaan . 

 
Lebih lanjut Budiono (1995:9) membagi sifat hukum ketenagakerjaan 

menjadi 2 (dua), yaitu bersifat imperative dan bersifat fakultatif. Hukum bersifat 

imperative atau dwingenrecht (hukum memaksa) artinya hukum yang harus ditaati 

secara mutlak dan tidak boleh dilanggar, contoh: 

 
a. Pasal  42  ayat  1  Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan, mengenai perlunya izin penggunaan tenaga kerja asing. b. 

Pasal  59  ayat  1  Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 
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Ketenagakerjaan, mengenai ketentuan pembuatan perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT). 

 
c. Pasal 153 ayat 1 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, mengenai larangan melakukan PHK terhadap kasus-

kasus tertentu. 

 
Adapun hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif atau hukum yang 

mengatur atau melengkapi (regelen recht atau aanvullendt recht), artinya hukum 

yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Contoh: 

 
a. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 

 
b. Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentanag 

Ketenagakerjaan,mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat 

mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan. 

 
c. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 mengenai kebebasan 

pengusaha untuk membayar gaji di tempat yang lazim. 

 
d. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 mengenai kewajiban 

ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek), di 

mana program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat diabaikan 

sepanjang pengusaha telah memberikan pelayanan kesehatan dengan 

manfaat yang lebih baik dari standar dasar Jamsostek.
7
 

 
 
 
 

 
7 Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta Sinar Grafika 2016), h. 7-9.
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B. Dasar Perlindungan Tenaga Kerja 

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung 

yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan 

bunker. Beberapa unsur kata perlindungan. 

 
1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, 

merawat, menyelamatkan. 

 
2. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). 

 
3. Perlindungan: orang yang melindungi, alat untuk melindungi. 

 
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. 

 
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan. 

 
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung. 

 
7. Melindungkan: membuat diri terlindung. 

 
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan 

 

yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari 

ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan 

pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
8
 

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum 

Ketenagakerjaan. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

 
 

 
8 http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.co.id/2016/04/pengertian perlindungan-

hukum-menurut-para-ahli.html (5 juli 2019).
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tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur hal di bawah ini 

 

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf 

c). 

 
1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5). 

 
2. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6). 

 
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11). 

 
4. Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. (Pasal 12 ayat 3). 

 
5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 

yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31). 

 
6. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 1). 

 
7. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1). 

 
8. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1). 
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9. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja atau serikat buruh (Pasal 104 ayat 1). 

 
Secara yuridis, Pasal 5 memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja 

 

berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan 

aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. 

Adapun Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan 

kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, 

warna kulit, dan aliran politik. 

 
Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 meliputi: 

 
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan 

pengusaha. 

 
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat. 

 
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. 

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya 

 
hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang 

kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan 

ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Menurut Soepomo dalam Asikin (1993:76) perlindungan tenaga kerja dibagi 

menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut : 

 
1. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja 

di luar kehendaknya. 

 
2. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi. 

 
3. Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 

 
Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus di pahami dan dilaksanakan 

sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi jasa, jika pengusaha melakukan 

pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Berdasarkan objek perlindungan tenaga 

kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur 

perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang 

cacat, yaitu sebagai berikut : 

 
1. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan 

 

a. Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 

07.00 terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 

18 (delapan belas) tahun (Pasal 76 ayat 1). 

 
b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil 

yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 
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23.00 sampai dengan 07.00 ( Pasal 76 ayat 2) 

 

c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara 

pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 ayat 3) wajib: 

 
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi. 

 
2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 

 
d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau 

buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 

sampai dengan 05.00 (Pasal 76 ayat 4) 

2. Perlindungan anak 

 
Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan 

 

belas) tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan). 

 
a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68) 

 
b. Ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 

(tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan 

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat 1). 

 
c. Pengusaha yang mempekerjakan anak anak pada pekerjaan ringan harus 

memenuhi persyaratan beriku (Pasal 69 ayat 2). 

 
1) Izin tertulis dari orangtua atau wali. 

 
2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. 

 

3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari. Dilakukan pada siang hari 

dan tidak mengganggu waktu sekolah. 
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4) Keselamatan dan kesehatan kerja. 

 
5) Adanya hubungan kerja yang jelas. 

 
6) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

d. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja atau buruh dewasa, 

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau 

buruh dewasa (Pasal 72) 

 
e. Anak dianggap pekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat di 

buktikan sebaliknya (Pasal 73) 

 
f. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat 1), meliputi segala pekerjaan: 

 
1) Dianggap bentuk perbudakan atau sejenisnya; 

 

2) Yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk 

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. 

 
3) Yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 

produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, 

dan zat adiktif lainya, dan/atau 

 
4) Membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral anak. 

 

g. Dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 15) Setiap Anak 

berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

 
1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

 
2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

 
3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
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4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 

 
5) pelibatan dalam peperangan; dan 

 
6) kejahatan seksual. 

 
3. Perlindungan penyandang cacat 

 
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

 

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya (Pasal 67 

ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Bentuk perlindungan tersebut seperti 

penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat perlindungan diri. 

 
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau 

buruh (Pasal 86 ayat 1 huruf a Uundang-Undang No. 13 Tahun 2003). Untuk itu 

pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan system 

menejemen perusahaan. 

 
Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat 

alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 

lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja 

adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di 

dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan 

yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, 

baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara 

optimal. 

 
Upaya kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi 

keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang 

optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 
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pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah: 

 
a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; 

 
b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh. 

 

c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin 

keselamatannya; 

 
d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman 

 

dan berdaya guna. 

 

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di 

setiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga) yaitu: 

 
a. Adanya suatu usaha, baik besifat ekonomis maupun sosial. 

 
b. Adanya sumber bahaya. 

 

c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus 

maupun sewaktu-waktu. 

 
Penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja 

ialah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja. Pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja dilakukan secara bersama 

oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja atau buruh. 

Pengawasan atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan 

oleh pejabat atau petugas yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu: 

 
a. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sebagai 

pegawai teknis berkeahlian khus dari Kementrian Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi. 

 

b. Ahli  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3),  sebagai  ahli  teknis 

berkeahlian khusus dari luar Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 
Adapun mengenai kewajiban pihak-pihak dalam pelaksanaan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) sebagai berikut: 

 
1. Kewajiban Pengusaha 

 

a. Terhadap pekerja atau buruh yang baru masuk, pengusaha wajib 

menunjukkan dan menjelaskan hal-hal: 

 
1) Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja; 

 
2) Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan; 

 
3) Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan; 

 

4) Memriksa kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang 

bersangkutan. 

 
b. Terhadap pekerja atau buruh yang sedang dipekerjakan: 

 

1) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja, 

penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada umumnya; 

 
2) Memeriksa kesehatan pekerja secara berkala. 

 

c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang 

diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja 

atau buruh. 

 
d. Memasang gambar dan Undang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja 

serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan ptunjuk 
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pegai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

 

e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, 

kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada 

kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 
f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ke 

kantor pembendaharaan Negara setempat setelah mendapata penetapan 

besarnya biaya oleh kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi setempat. 

 
g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) baik 

yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang di tetapkan oleh 

pegawai pengawas. 

 
2. Kewajiban dan Hak Pekerja atau Buruh 

 
a. Kewajiban pekerja atau buruh 

 

1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai 

pegawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 

 
2) Memakai alat pelindung diri yang di wajibkan; 

 

3) Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan. 

 
b. Hak pekerja atau buruh 

 

1) Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan agar 

dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang 

di wajibkan di perusahaan yang bersangkutan. 

 
2) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan, bila syarat keselamatan 
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dan kesehatan kerja (K3) serta alat pelindung diri yang diwajibkan 

tidak di penuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang di tetaplah oleh 

pegawai pengawas.
9 

Pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan kerja 

atau buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat 1 UU No. 13 

Tahun 2003, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari 

penghidupan yang layak, di mana jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari hasil 

pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan 

keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 

 
Motivasi utama seorang pekerja atau buruh bekerja di perusahaan adalah 

mendapatkan nafkah (upah) dan upah merupakan hak bagi pekerja atau buruh yang 

bersifat sensitive, karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. 

 

 

1. Perinsip pengupahan 

 
a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir 

pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha tidak boleh mengadakan 

diskriminasi upah bagi pekerja atau buruh laki-laki dan wanita untuk jenis 

pekerjaan yang sama. 

 
b. Upah tidak di bayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan 

pekerjaan. 

 
 
 

9 Wiwin Yulianingsih, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h. 31-38
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c. Komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dengan 

formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan 

tunjangan tetap. 

 
d. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran 

yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

 
2. Bentuk upah 

 
Adapun yang dimaksud dengan bentuk upah adalah: 

 
a. Pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau 

buruh yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 

2003). 

 
b. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh,termasuk 

tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a 

PP No. 8 Tahun 1981) 

 
Dari uraian tersebut jelas upah diberikan dalam bentuk uang, namun secara 
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normative masih ada kelonggaran bahwa upah dapat diberikan dalam bentuk lain 

berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan, dengan batasan 

nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima (Pasal 

12 PP No. 8 Tahun 1981).
10 

3. Keterlambatan Pembayaran Upah 

 

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 

menyatakan bahwa upah harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja secara tepat 

waktu sesuai kesepakatan. Apabila pengusaha terlambat membayar upah, maka 

pengusaha wajib membayar denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah 

pekerja atau buruh (Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang ketenagakerjaan) atau 

tambahan upah (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Upah) kepada pekerja 

atau buruh sebesar: 

 
a. 5% (lima persen) per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai hari 

kedelapan. 

 
b. 1% (satu persen) perhari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan 

seterusnya. Dengan catatan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) 

dari upah keseluruhan yang seharusnya diterima oleh pekerja.
11

 

C. Perlindungan Ketenagakerjaan 
 

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) macam, yaitu : 

 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di 

luar kehendaknya. 

 
 

10 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h. 54-56.
 

 
11

 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h. 61-62.
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2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi. 

 
3. Perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 

 
Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan : 

 
a. Daerah adalah Kota Makassar; 

 

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonomi 

yang lain sebagai badan ekslusif Daerah ; 

 
c. Walikota adalah Walikota Makassar; 

 

d. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang 

ketenagakerjaan 

 
e. Pemohon adalah Orang atau Badan Hukum yang mempekerjakan Tenaga 

Kerja; 

 
f. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu belum, selama, dan sesudah masa kerja; 

 
g. Jasa ketenagakerjaan adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan 

ketenagakerjaan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan 

hukum; 

 
h. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik 

didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau 

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 
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i. Perlindungan tenaga kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi tenaga kerja dan hak‐haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; 

 

j. Pencari kerja adalah tenaga kerja, baik yang mengangsur maupun yang 

masih bekerja yang mendaftar diri pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Makassar atau Unit Kerja yang menangani Tenaga Kerja; 

 

k. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam entuk lain; 

 

l. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha atau badan hukum 

yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain; 

 

m. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan 

untuk pekerja/buruh baik diperusahaan atau diluar perusahaan yang 

bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna 

memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; 

 

n. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga 

kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhannya; 
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o. Bursa Kerja Khusus adalah bursa kerja yang berada disatuan 

Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja 

selanjutnya disingkat (BKK); 

 

p. Antar Kerja Lokal adalah kegiatan penempatan tenaga kerja antar 

Daerah dengan Kota / Kabupaten lain dalam propinsi Sulawesi Selatan 

selanjutnya disingkat (AKL); 

 

q. Antar Kerja Antar Daerah adalah kegiatan penempatan tenaga kerja 

antar Daerah dengan Kota / Kabupaten lain diluar propinsi Sulawesi 

Selatan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya 

disingkat (AKAD); 

 

r. Antar Kerja Antar Negara adalah kegiatan penempatan tenaga kerja 

Indonesia untuk bekerja diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia selanjutnya disingkat (AKAN); 

 

s. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kwalifikasi jabatan 

jabatan atau pekerjaan; 

 

t. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan 

menegakkan pelaksannaan peraturan perundang‐undangan dibidang 

ketenagakerjaan; 

 

u. Persilisihan hibungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
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dengan pekerjan/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena 

adanya perselisihan mengeni hak, kepentingan, pemutusan hubungan 

kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya 

dalam satu perusahaan; 

 

v. Asuransi Jaminan Sosial Pekerja adalah jaminan perlindungan 

pekerja/buruh informal dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

akibat peristiwa atau keadaan yang dialami pekerja; 

 

w. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbaan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayakan menurut suatu perjanjian 

kerja atau kesepakatan berdasarkan peraturan perundang‐undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan; 

 

x. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan 

atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam 

maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang 

aman dan sehat; 

 

y. Pemborongan pekerjaan (Out Sourching) adalah penyerahan pekerjaan 

yang bukan usaha/kegiatan pokok dari suatu perusahaan atau badan 

hukum kepada perusahaan atau badan hukum lain; 

 

z. Perusahaan adalah : (1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum 

atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan 
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hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

 

(2) usaha‐usaha sosial atau usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

 
D. Konsep Ketenagakerjaan Dalam Islam 

 

Islam sebagai agama yang komperehensif, selalu mengatur kehidupan 

sehari-hari, Islam juga memerintahkan ummatnya untuk mencari nafkah.Islam 

juga mengatur system dalam bekerja, sebagaimana sistem sosial yang 

bermartabat dan adil kesetaraan antara majikan dan pekerja dalam pemberian 

upah dan penentuan jam kerja. Prinsip kesetaraan memposisikan pekerja dan 

majikan pada posisi yang sama, yaitu sebagai pihak yang saling membutuhkan 

dalam persoalan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam ajaran Islam yang 

berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadis takada yang mengajarkan untuk 

saling menjatuhakn atau melanggar hak orang lain demi kepentingan pribadi. 

 

Jika menyimak baik-baik ayat yang menjelaskan tentang ketenagakerjaan, 

maka akan sangat menjamin kesejahteraan umat. Jika dalam konsep teologis 

semata maka tidak akan menimbulkan keberatan karna yang berbicara adalah 

nalar iman. Namun jika ditarik dalam kehidupan bermasyarakat maka akan 

banyak pertanyaan yang harus di jernihkan. Dalam sejarah, keberhasilan Islam 

untuk membangun dunia serta memeratakan rahmat dan kesejahteraan manusia 

memeng tak dapat di pungkiri. 

 

Secara khusus ketika berbicara tentang Indonesia, yang notabenenya 
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mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka yang terlintah dalam fikiran bahwa 

penduduk Indonesia pasti sejahtera karena penduduiknya mayoritas Islam. Namun 

pada negara mayoritas muslim pemberlakuan hukumnya bukan hukum Islam 

sehingga jika ditinjau secara mendalam, masyarakat muslim atau masyarakat pada 

umumnya belum ada pencapaian dalam kesejahteraan dari hal yang dimaksudkan 

(ketenagakerjaan). kasus korupsi yang tidak ada habisnya, kolusi, nepotisme, 

melemahnya supremasi hukum, dan yang paling krusial adalah persoalaan 

ketenagakerjaan. 

 
Dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan tentang persoalan 

pekerjaan. Sebagaimana Allah SWT Berfirman. 

      َّ                                                     
        

| „ ِّLO E   د      zIاو   E{I    ا | }~  I د و    I   اوOJ  A  I  و ن      Sُّا      و‡† ا  ~A{  ا    S  Eى الله  ~A{„ | ر 

                                            
                            
  P  | O   A   ن             
                  }A      

                         
 

Terjemahan: 
 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan 
kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan 
memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” 

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap yang bekerja maka dia berhak 

 

mendapatkan imbalan sesuai banyak sedikitnya yang dia kerjakan. Artinya setiap 

 

majikan harus memberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang telah 

 

dikerjakan oleh orang-orang yang dia pekerjakan. Namun jika melihat kenyataan 

 

yang ada pada masyarakat terkadang ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur’an 

 

terabaikan. 
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Islam membahas tentang ketenagakerjaan, stidaknya ada 4 (empat) perinsip 

untuk memuliyakan hak-hak pekerja termasuk sistem pengupahanya: 

 
1. Kemerdekaan manusia; 

 
2. Prinsip kemuliyaan drajad manusia; 

 
3. Keadilan dan anti-deskriminasi; 

 
4. Saling melindungi antar sesama umat. 

 

Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah 

penegakan dalam bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota 

masyarakat atau tidak mengambil hak orang lain. Pembagian yang tidak merata 

tersebut hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi tidak 

melaksanakan perintahnya, sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. 

Sebab nilai-nilai tidak dapat dinyatakan hidup sebelum menyatakan dalam amal 

perbuatan yang nyata. Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan tuhan 

sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat 

diperbudak antara lain oleh harta benda. 

 
Secara etimoligis hak mempunyai beberapa arti dan makna. Di dalam kamus 

Al- Muhith, term hak mengandung arti benda, milik, wujud, nyata, benar, apa yang 

dijaga, hakikat, dan yang sebenarnya. Selain hak juga bermakna tetap, wajib dan 

pasti.Sedangkan secara terminologis, hak mempunyai dua pengertian. Pengertian 

yang pertama sama dengan pengerian hukum dalam disiplin ilmu ushul fiqh, 

yaitu”titah pembuat syara” dan juga sama dengan peraturan atau Undang- Undang 

dalam ilmu hukum. 



 
 
 
 

BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam hal ini 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan 

dan kegunaan. Oleh karena itu secara umum data yang diperoleh dalam penelitian 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

permasalahan agar tidak terjadi. 

 
A. Jenis dan LokasiPenelitian 

 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriktif dimana penelitian ini jauh lebih subjektif dari pada penelitian 

kuantitatif, penelitian inimenggunakan metode pengumpulan data dengan ucapan 

dan tingkah orang yang di amati. Lokasi penelitian bertempat di kota Makassar. 

 
B. PendekatanPenelitian 

 

Pendekatan yang digunakanpenulisdalampenulisanskripsisebagaiberikut: 

 

1. Yuridis normative adalah pendekatan yang di lakukan yang berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 
2. Yuridis Empirik adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hokum 

dalam pelaksanaannya.
12

 

3. Pendekatan Syar’I adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan al-Qur’an  
 
 

 
12 Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum(Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika,2016), h.223.
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dan As-sunnah, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum Islam serta 

pendapat Ulama-ulama. 

 
C. Sumber Data 

 

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi, tesis, 

peraturan perundang-undangan. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

 
1. Observasi 

 

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 

lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berjalan. Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari 

kegiatan-kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara 

dan lain-lain selain itu dapa tmengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu 

yang di butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. 

 
2. Wawancara 

 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 

 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan 

dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung 

kepada pihak kepolisian. 
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3. Dokumentasi 

 
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, 

Undang-Undang dan sebagainya. 

 
E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Instrument sebagai alat pada waktu penelitian yang 

menggunakan yaitu:. 

 
1. Penelitian 

 
2. Pedoman wawancara 

 
3. Alat tulis 

 
4. Informan 

 

F. TeknikPengolahandanAnalisis Data 

 
1. Teknik Pengolahan Data 

 
a) Klarifikasi data (memilih-milih data) 

 
Klarifikasi merupakan kata serapan dari bahasa belanda, Classificae, yang 

 

sendirinya berasal dari bahasa prancis Classification. Istilah ini menunjukkan 

kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut 

beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan. 

 
b) Reduksi data (mengurai data) 

 
Adalah dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan 
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Huberman (1992) sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang munculdaricatatan-catatantertulis di lapangan. 

 
c) Editing data ( mengedit data yang salah ) 

 

Adalah disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa 

kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapat diolah 

dengan baik. 

 
2. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 

terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis 

untuk menetukan isi atau makna aturan hukum.
13 

G. PengujianKeabsahan Data 

 

Meliputi uji credibility (Validasi Internal), transferability (Validasi 

External), dependability (reabilitas) dan confirmability (objektifitas). 

 
1. Perpanjangan pengamatan 

 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dari sumber data yang pernah temui 

maupun yang baru. 

 
2. Menggunakan bahan referensi 

 
Yang dimaksud debgan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 

 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.  
 
 
 
 
 

 
13 Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum, (Jakarta SinarGrafika 2016), h.225.
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3.Mengadakan member check 

 

Member check adalah proses mengecak data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan memberi check adalah mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai denganapa yang di berikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 

 

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA TERKAIT 

 

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN 

 

A. Profil Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 

1. Tugas dan Fungsi 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma 

pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian 

besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk 

kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 
Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, 

namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya. 

 
ungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan 

ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan 

secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan 

ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah. 
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Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi 

pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan 

berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada 

peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan 

menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk. 

 
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

 
Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas 

menyelenggarakan fungsi : 

 
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

tenaga kerja; 

 
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; 

 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang 

tenaga kerja: 

 
d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga 

kerja; dan 

 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 
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tugas dan fungsinya. 

 

2. Visi dan Misi 

 
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan 

 

yang ingin dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan 

datang. Visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar secara jelas menunjukkan apa 

yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan Visi Kota 

Makassar Tahun 2014-2019 yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk 

Semua”  maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan di bidang 

ketenagakerjaan di Kota Makassar pada aspek kesejahteraan, layanan dan 

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu 

strategis yang relevan. 

 
Sesuai Peraturan Wali Kota Makassar No. 90 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan maka dirumuskan perwujudan 3 misi sebagai upaya 

mendefinisikan cara untuk mewujudkan visi sebagai berikut : 

 
a. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan 

Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui 

Pemberdayaan Usaha Mandiri ; 

 
b. Misi ini mencakup upaya dalam memberikan penempatan tenaga 

kerja, peluang dan pemerataan kesempatan kerja, perluasan 

lapangan kerja, mengintegrasikan sistem/jejaring informasi pasar 

kerja yang efektif, pemberdayaan usaha mandiri, pengembangan 
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ekonomi produktif berbasis masyarakat, mengembangkan dan 

memelihara jiwa kewirausahaan. Misi ini diarahkan untuk 

mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan yang Mandiri dan 

Sejahtera”. 

 
c. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui 

Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan 

Produktifitas Tenaga Kerja ; 

 
d. Misi ini mencakup upaya dalam memberikan pelatihan 

keterampilan berbasis kompetensi, pemagangan, peningkatan 

kemampuan dan keahlian tenaga kerja,. Misi ini diarahkan untuk 

mewujudkan pokok visi “tenaga kerja yang berdaya saing” 

 
e. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, 

Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan ; 

 
f. Misi ini mencakup upaya dalam hal menciptakan suasana dan etika 

kerja yang kondusif dan saling menunjang antar pengusaha dan 

pekerja dengan meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban yang 

dilandasi dengan hubungan Industrial. Misi ini diarahkan untuk 

mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan harmonis dan sejahtera” 

 
B. Efektivitas Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Menurut Undang-

undang Ketenagakerjaan 

 
1. Pengertian Pekerja 

 

Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh harus dibedakan. 

Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pekerja/buruh, karena 
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meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan yang 

belum bekerja atau pengangguran. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah Tenaga 

kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Istilah pekerja dalam praktik seringdipakai untuk menunjukan status 

hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja tetap dan sebagainya. 

 

 

Konsep pekerja/buruh adalah defenisi sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan “Pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain.” Dari pengertian di atas  konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja 

atau setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain 

atau majikannya, jadi pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki 

status sebagai pekerja, status mana diperoleh setelah adanya hubungan 

kerja dengan orang lain. 

 
Berdasarkan kualitasnya tenaga kerja dapat di bagi menjadi 3, 

yaitu: tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja yang terlatih, tenaga kerja 

tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja 

yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu 

dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan 
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nonformal (contoh: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain). Tenaga kerja 

terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu 

dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan 

latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan 

tersebut (contoh: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain). 

 
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar 

yang hanya mengandalkan tenaga saja (contoh: kuli, buruh angkut, 

pembantu rumah tangga, dan sebagainya). 

 
2. Perlindungan Hukum     

 Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak 

dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang 

diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  

dan  Pasal 33 ayat  (1)  yang menyatakan bahwa“Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran 

terhadap hak dasar yang  dilindungi konstitusi merupakan 

 

pelanggaran  hak  asasi manusia.Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja 

 

dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak dasar pekerja dan menjamin 

kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas  dasar apapun untuk 

mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya  dengan tetap 

 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha.Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan 

dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan 
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yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan 

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. 

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai 

pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski 

dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan 

“bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang 

penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga 

berperan pada aktivitas sehari-hari”.
14

 Perlindungan hukum adalah 

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

asasi manusia yang diikuti oleh subyek hukumdalam Negara hukum, 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

 
Pekerja merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

produksi suatu barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi 

pekerjamerupakan input yang terpenting selain bahan baku dan juga 

modal. Di beberapa negara, pekerjajuga dijadikan aset terpenting karena 

memberikan pemasukan kepada negara yang bersangkutan. Oleh karena 

itu, pekerjamerupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah. Mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap 

pekerjadapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja untuk menikmati hak-haknya dan mencegah 

terjadinya pelanggaran yang 

 
 
 

14 Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum:, Sinar Grafika, Jakarta (2006), h.49.
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dilakukan oleh majikan atau pengusaha yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Adapun tujuan diberikannya perlindungan hukum 

terhadap pekerjaadalah untuk menjamin berlangsungnya sistem 

hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak 

yang kuat kepada pihak yang lemah. Selain itu tujuan perlindungan 

hukum terhadap pekerja tidak hanya mencakup pada berlangsungnya 

hubungan kerja tetapi juga pada saat hubungan kerja tersebut berakhir. 

Hubungan kerja berakhir dapat disebabkan waktu perjanjian kerja 

berakhir atau dikarenakan tindakan pengusaha melakukan PHK. 

Disinilah tujuan perlindungan hukum yaitu untuk memberikan 

pemenuhan hak-hak pekerja setalah berakhirnya hubungan hukum 

tersebut. 

 
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua 

aspek, yaitu 

 
a.  Menurut para ahli dan sarjana 

 

 

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap 

tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai 

dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, 

termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. 

Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha 
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untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran 

politik
15 

Menurut H. Zainal Asikin Perlindungan tenaga kerja dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macam
16

:Perlindungan secara ekonomis, 

yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, 

termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. 

Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan 

hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan 

tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan. 

 
 

 

b. Menurut Undang-undang 
 

 

Pengertiantenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan menyempurnakan pengertian tenaga 

kerja dalam Undang –Undang No. 14 tahun 1999 tentang ketentuan 

pokok ketenagakerjaan yang memeberikan pengertian tenaga kerja 

adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja guna 

 
 
 
 
 

 
15 Abdul Khakim, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti 2003, h. 60.
  

16 Zainal Asikin, “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 
(2002), h. 76.
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menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat”
17 

 
Dilihat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan tidak di terangkan secara jelas mengenai pengertian 

perlindungan hukum bagi pekerja, namun na,un dilihat dari tujuan 

Undang-Undang itu sendiri yang tercantum dalam pasal 4 huruf (c) 

dimana bahwa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan, maka perlindungan hokum bagi pekerja dapat diartikan 

sebagai suatu usaha pemenuhan kebutuhan dan keperluan pekerja baik 

bersifat jasmani maupun bersifat rohani, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan produktifitas dalam lingkungan kerja yang amandan 

sehat. 

 

3. Dasar Hukum Perlindungan etenagakerjaan 

 

a. Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003, mengatur mengenai 

waktu kerja (normal) yang mana ada 2 pola waktu kerja 

(normal) yakni: 

 
1) 7 (tujuh) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu, 

untuk pola waktu kerja 6:1, dalam arti: 6 (enam) hari kerja 

dan 1 (satu) hari istirahat mingguan; 

 
 

 
17 Lalu Husni, “Dasar-dasar Hukum Perburuhan” , PT. Raja Grafindo Persada (2002),

 

Jakarta. 
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2) 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per 

minggu, untuk pola waktu kerja 5:2, maksudnya: 5 (lima) 

hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan. 

 

b. Menurut Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 85 ayat (3) UU No. 

13 Th. 2003, bahwa pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh melebihi  waktu kerja normal (resminya 

disebut waktu kerja lembur, WKL), maka wajib membayar 

upah kerja lembur  (UKL) sesuai perhitungan yang 

ditentukan dalam Pasal11 jo Pasal 8 Kepmenakertrans 

No. Kep-102/Men/VI/2004.Dengan  kata lain, bahwa 

 

apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi 7 

(tujuh) jam per hari untuk pola 6:1, atau melebihi 8 (delapan) 

jam per hari untuk pola 5:2 (WKL), maka wajib membayar 

UKL. 

 

c. Termasuk dalam pengertian mempekerjakan melebihi waktu 

kerja (normal) sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b 

Kepmenakertrans. No. Kep-102/MEN/VI/2004 dan Pasal 85 

ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, adalah:a.Mempekerjakan 

pekerja/buruh pada hari istirahat mingguan (khususnya pada 

pola waktu kerja 5:2); dan/ataub.Mempekerjakan pekerja/buruh 

pada harilibur resmi (Pasal 85 ayat [1]UUK). 

 
d. Menurut Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (3) UU No.13 Th. 

2003, bahwa ketentuan waktu kerja (normal) 
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sebagaimana diuraikan pada butir 1 tersebut di atas, dan 

ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana disebutkan pada 

butir 2 dan 3 tersebut di atas, tidak berlaku bagi sektor usaha 

atau pekerjaan tertentu. 

 

C. Faktor Pendukung dan Kendala Pelayanan Ketenagakerjaan pada 

 

Dinas Ketenagakerjaan di Kota Makassar 

 

1. Faktor Pendukung 
 

 

Beberapa faktor pendukung pelayanan Dinas Ketenagakerjaan di 

Kota Makassar sebagai berikut: 

 

a.  Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam 

peningkatan pelayanan setiap instansi pemerintahan dan wajib 

dipenuhi bagi penyelenggara pelayana publik. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara pada Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Makassar secara umum dalam kondisi baik namun dalam prasarana 

dalam hal ini seperti parkiran masih membutuhkan lahan parkir 

agar mempermudah para penerima layanan. 

 
b. Program 

 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar memiliki beberapa program 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 guna meningkatkan 

pelayanan,program nya antara lain : 1) administrasi, 2) Bursa Kerja, 

3) Informasi Pasar Kerja, 4) Padat Karya Infrastruktur, 5) Pencarian 

Lowongan Kerja, 6) Padat Karya Produktif Teknologi Tepat 
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Guna, 7) Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri, 8) Pendidikan dan 

Pelatihan Pencari Kerja Produktif, 9) Pelatihan Peningkatan 

Produktif Kerja, 10) Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan, 

 
11) Pelatihan Keterampilan Masyarakat Kurang Mampu, 

12)Pelatihan Pemagangan, 13) Pelatihan Manajemen Usaha, 14) 

Pelatihan Gugus Kendali Mutu, 15) Pelatihan Klinik Produktifitas, 

16) Akreditasi dan Sertifikasi, 17) Pelayanan 

 
Administrasi &  Mediasi Pengaduan  Hubungan Industrial, 

18) Penetapan UMK,  19) PembinaanPerjanjian  Kerja  Waktu 

Tertentu,  20) Pembinaan & Pemeriksaan Peraturan Perusahaan 

 

& Perjanjian Kerjasama, dan 21) Sosialisasi Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.Semua program 

yang menjadi prioritas pada rencana kerja DinasKetenagakerjaan 

dilaksanakan sesuai rencana dan diharapkan dengan 

dilaksanakannya program tersebut, maka para pencari kerja dan 

tenaga kerja dapat meningkatkan kualitasnya sehingga produktifitas 

dan prestasi kerjanya meningkat setelah mengikuti program 

tersebut. 

 
c. Ketepatan Waktu 

 
Salah satu karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi 

pemberi layanan adalah ketepatan waktu. Atas dasar itulah 

diharapkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat 

memberikan pelayanan dengan tepat waktu sesuai dengan 
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ketentuan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari pelayanan yang disajikan secara cepat dan mudah karena 

sudah memenuhi semua persyaratan untuk pengurusan tersebut. Jika 

ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengurus 

persuratan maka bisa kembali untuk melengkapi suratnya setelah 

lengkap baru bisa di uruskan. Pelayanan yang diberikan pula lebih 

cepat dan akurat. Hal ini disebabkan karena setiap penerima layanan 

memeroleh pelayanan yang sigap dari pemberi pelayanan dan 

terlibat hanya beberap orang saja yang mengantri padahal banyak 

penerima layanan yang mengurus persuratan. 

 

 

d. Kepastian Biaya 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik terdapat 7 unsur standar 

pelayanan yang harus dimiliki oleh organisasi penyelenggara 

pelayanan publik. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan MENPAN 

Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabiitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Salah satu 

unsur tersebut adalah biaya pelayanan, yang mana biaya/tarif 

pelayanan termasuk rinciannya harus ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. Berdasarkan pengamatan peneliti selama 

melakukan penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, ada 

salah satu informasi di banner-banner bahwa semua pelayanan di 

Kantor Dinas ketenagakerjaan Kota 
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Makassar tidak dipungut biaya apapun atau Gratis. Hal tersebut, 

sesuai dengan prosedur yang telah disampaikan. Selain itu, telah 

memberikan kepastian biaya untuk setiap jenis pelayanan 

 
persuratan mengenai ketenagakerjaan di kantor Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar dengan tidak memungut biaya 

kepada penerima layanan. Hal itu juga sudah di informasikan 

kepada seluruh masyarakat melalui banner-banner yang ada di 

kantor serta melalui media sosial sehingga tidak ada calo yang 

berani menawarkan jasanya untuk pelayanan di Kantor Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar. 

 
e. Sikap Petugas 

 

Upaya mewujudkan kepuasan masyarakat, maka seyogyanya 

aparatur penyelenggara pelayanan di Disnaker Kota Makassar harus 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

Salah satunya dengan menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan 

dalam melakukan proses pelayanan. Hal tersebut, terlihat ada 

sebuah tulisan di lobbykantor yang bertuliskan “ ekerja Dengan 

Sepenuh Hati dan Ikhlas” yang artinya adalah pegawai Disnaker 

Kota Makassar dalam melayani masyarakat harus dengan sepenuh 

hati dan tersenyum dan ikhlas. Dengan sikap ramah dan sopan yang 

ditunjukkan oleh pegawai Disnaker maka masyarakat pun akan 

senang dan nyaman dalam 
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melakukan proses pelayanan di Disnaker Kota Makassar. Untuk 

mengetahui bagaimana sikap aparat dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

seorang informan masyarakat yang pernah melakukan proses 

pengurusan surat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. 

informan mengatakan bahwa keramahan dan kesopanan pegawai 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat 

dikategorikan baik. Hal tersebut, terlihat dari bersikap ramah dan 

sopan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sudah sangat baik. Selain itu, senantiasa bersikap ramah, 

mendahulukan kepentingan pemohon dan tidak ada sikap 

diskriminatif kepada pemohon. 

 
f. Kenyamanan Tempat 

 

Kenyamanan masyarakat pengguna layanan juga merupakan faktor 

yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang mampu 

memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Keadaan kantor 

yang rapi, bersih dan teratur sehingga memberikan rasa nyaman 

kepada masyarakat penerima layanan, serta tersedianya ruang 

tunggu yang mempunyai kualitas yang memadai akan menambah 

kesan baik terhadap masyarakat yang menerimapelayanan. di kantor 

Dinas Ketenagakerjaan tercipta suatu kondisi kantor yang rapi, 

bersih dan teratur sehingga 
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memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Selain itu 

bersadarkan pengamatan yang peneliti lakukan selama melakukan 

penelitian menunjukkan bahwakondisi sarana dan prasarana di 

tempat pelayanan seperti ruang tunggu sudah baik. Di ruang tunggu 

pengguna layanan atau masyarakat disediakan pendingin ruangan, 

dan tempat duduk. Sehingga masyarakat tidak bosan menunggu 

sampai proses pelayanan selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Dinas ketenagakerjaan Kota Makassar dari segi kenyamanan sudah 

maksimal dalam menciptakan kenyamanan kepada masyarakat yang 

sedang mengurus administrasi ketenagakerjaan di Dinas 

Ketenagakerjaan. 

 
2. Kendala dalam pelayanan Ketenagakerjaan 

 
Salah satu kendala yang didapatkan penulis adalah sumber daya manusia 

 

yang kurang. Sedangkan kita ketahui dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa,maka dibutuhkan sumber daya manusia dalam beberapa 

keahlian,berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala pelayanan 

pada dinas ketenagakakerjaan di kota Makassar kurangnya pegawai yang berlatar 

belakang Ilmu Teknologi (IT) dan atau sarjana Informasi. 

 
 
 

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan 

1. Sejarah dan Perkembangan Tenaga Kerja dalam Islam 

 

Dalam sejarah hukum Islam Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar 

yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan 
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imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun 

pikiran.Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. 

Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia 

dan diolah oleh buruh.Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, 

tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Banyak negara di Asia 

timur, Timur Tengah, Afrikan dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam 

tetapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan 

terbelakang. Pernah ada yang mengatakan tentang India-Pakistan Ia merupakan 

negara kaya yang di diami oleh rakyat yang miskin, oleh karena itu disamping 

adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sunguh-

sungguh,tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk 

kepentingannya. 

 
Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikankewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah 

akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai 

dengan firman Allah:
18 
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مهنيزج مهرجا هني ةويح ط�ةب و��     لمع ا  01ا    ركذ وا نا*( وهو       حنلف�

                                                     

                                             
                                           
                                   

                                     

  سحاب ا  89اون نولمعي                    

                                     
Terjemahan: 

 

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia 

seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
 
 
 

 
18 QS.An-Nahl (97) “Qur’an Kemenag”, di akses 10 Juli 2021
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akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka 

kerjakan. 

 
 

Sedangkan hadits nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan 

antara lain: 

 

a. Dari Ibnu Umar r.a ketika nabi ditanya: usaha apakah yang paling baik? 

Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan 

semua jual beli yang baik. 

 
b. HR. Imam Bukhari “ sebaik-baiknya  makanan  yang  dikonsumsi 

 

seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh pekerja kerasnya dan 

sesungguhnya Nabi daud as mengkonsumsi makanan dari hsil 

keringatnya (kerja keras). 

 

Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan denganjelas bahwa manusia diciptakan dibumi ini untuk bekerja 

keras untuk mencari penghidupan masing-masing. 
 

      
    

                
    

  

                        4 
 دقل @انقل ا<=>Fنا DE دبك

                   
 

Terjemahan: 
 

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah 

 

payah.
19 

 

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat 

bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah 

ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan 

 

 
19 QS.Al Balad (4) “Qur’an Kemenag”, di akses 10 Juli 2021
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tersebut dapat dicapai melalui ketekunandan bekerja keras. Setiap penaklukan 

manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerjakeras yang dijalani. Dengan 

demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu 

yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

 
 

 

2. Pandangan Hukum Islam tentang Undang-undang Ketenagakerjaan 
 

 

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di 

muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Allah 

Ta’ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakteristik yang berbeda. 

Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang 

 
kekar,  kemampuan untuk melakukan pekerja-an  yang  berat, pantang 

menyerah, sabar  dan lain-lain.  Cocok  dengan  pekerjaan yang melelahkan 

dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak. 
20 

Oleh karena itu, dalam  Islam menghendaki agar  perempuan 

 

melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya 

dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang 

dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta 

menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. 

 
Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi 

wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam 

 
 
 
 
 

 
20 Mustafa As Siba’y  “Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan”  Cet 

Ke-1,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 245
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kondisi normal. Islam membe-bankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja 

 

dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya. 

Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, 

 
yaitu  ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas 

 

segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi 

gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt . dalam al-Qur’an 

                                         Surat Ali Imran ayat 195:
21
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Terjemahan: 

 
Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara 

kamu, baik laki- laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) 

dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung 

halamannya, disakiti pada jalan- Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus 

kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam 
 

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. 

Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” 

 

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat dketahui bahwa dalam 

 

aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu  
 
 
 
 



 

 
21 

QS.Ali Imran (195 ) “Qur’an Kemenag”, di akses 10 Juli 2021 
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kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:
22 

 

a.  Hukum Islam diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari 

 

kewajiban mereka dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Di 

samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga 

menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin 

dan dilindungi. 

 
b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, 

keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan 

dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap 

anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling 

menghormati. 

 
c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam 

adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya 

akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah 

masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti 

peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan 

antara pemimpin dan rakyat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Novi Lestari, Elan Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga 

Kerja Perempuan”, Jurnal Al Amwal, vol. 1, No. 1 (agustus 2018)
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BAB V 

 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

mengenai Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Kota Makassar terhadap para 

pekerja/buruh untuk saat ini masih belum dikatakan efektif atau sesuai dengan 

aturan yang telah ada, misalnya: 

 

1. Upah minimum pegawai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 2600/XI/Tahun 2021, telah ditetapkan sebesar 

Rp. 3.255.403,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus 

Tiga Rupiah) per bulan, tetapi fakta yang ditemukan di lapangan,masih 

ada pegawai/pekerja/buruh yang mendapatkan gaji di bawah penetapan 

tersebut. 

 
2. Upah atas kenaikan jabatan/pangkat yang telah ditetapkan. Dalam Surat 

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2600/XI/Tahun 2021 

dijelasakan bahwa dilarang mengurangi atau menurunkan hingga 

gaji/upah sama dengan upah minimum pegawai sesuai dengan peraturan 

menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum 

 
3. Keterlambatan/penangguhan upah kepada para pegawai/pekerja sesuai 

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 

231/Men/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah 
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Minimum. Hal ini berbeda dengan apa yang ditemukan penulis 

dilapangan. 

 
B. Implikasi Penelitian 

 
 

Berdasarkan hasil di atas maka penulis menarik beberapa garis besar,yaitu: 
 
 

1. Masalah yang ditemukan dilapanga adanya ketidaksesuaian Peraturan 

Undang-undang Ketenagakerjaan dengan realita yang ada terkhusus 

hal yang berkaitan mengenai Upah Minimum Pegawai 

 
2. Dalam hal pelayanan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 

sendiri sudah sangat mekasimal dengan sarana dan prasarana,sumber 

daya manusia yang ada,diambil dari pengamatan penulis ketika berada 

di lokasi penelitian. 

 
3. Dari hasil penelitian di atas penulis berharap kedepannya pihak dari 

Dinas Ketenagakerjaan mempertahankan pelayanan yang ada dan 

untuk pemerintah agar menindaki secara hukum para pengusaha yang 

menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan ataupun dalam Keputusan Pemerintah 

setempat. 
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