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“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena 

berkat rahmat-Nyalah kita masih bisa menghirup udara segar di atas bumi ini, 

sungguh mulia Allah SWT. Menciptakan alam dan segala isinya dengan bentuk 

yang sebaik-bainya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang patut 

kepadanya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan. 

 Tak lupa pula kita kirimkan Shalawat dan salam kepada junjungan 

Nabi besar Muhammad SAW. Teladan terbaik sepanjang zaman, sosok 

pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok 

yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju 

alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa 

yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu (S1) Pada fakultas 

Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul 

skripsi yang penulis teliti adalah “PENYELESAIN PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL SECARA BIPARTIT DAN TRIPARTIT PADA PT. DINAR WISESA 

MAHAKARYA”. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. 

Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspekkuantitas 

dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan 

yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran 

serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala 

hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa ada 

tanda baca tambahan. Jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka 

ditulis dengan tanda apostrof (‘) 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

Vokal tunggal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu: 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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4. Ta Marbutah 

Transliterasi huruf ت (ta) dalam bahasa Arab dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

Ta marbutah yang hidup, yaitu ta marbutah yang mendapat harakat 

fathah, kasrah, atau dammah. Transliterasinya adalah t. 

Ta marbutah yang mati, yaitu ta marbutah yang mendapat harakat 

sukun. Transliterasinya adalah h.Ta marbutah yang mati juga 

ditransliterasikan dengan h jika diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid, yang secara ortografi dalam tulisan Arab ditandai 

oleh tanda tasydid (  ِّ ’), dalam proses transliterasinya diwakili oleh 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi penanda syaddah. 

Apabila huruf )ی) mengalami tasydid pada akhir kata dan mendahului 

huruf kasrah (ِـ), maka dalam transliterasi, huruf tersebut diubah 

menjadi huruf i, serupa dengan perubahan yang terjadi pada huruf 

maddah. 

6. Kata Sandang 

Huruf penanda kata sandang dalam sistem penulisan Arab adalah (ال) 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

diterjemahkan seperti biasa, yaitu "al-", baik ketika berada di belakang 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Penulisan kata sandang 

tidak tergantung pada suara langsung dari huruf yang menyertainya. 

Kata sandang tersebut ditulis secara terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubun mendatar (-). 
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7. Hamzah 

Penggunaan aturan transliterasi untuk mengubah huruf hamzah 

menjadi tanda apostrof (’) hanya berlaku pada hamzah yang terletak di 

tengah dan akhir kata. Jika hamzah berada di awal kata, ia tidak diberi 

representasi khusus dalam transliterasi, karena dalam tulisan Arab, 

hamzah di awal kata direpresentasikan sebagai huruf alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang sudah lazim dan menjadi bagian 

dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi diwakili menggunakan cara 

transliterasi khusus. Contohnya, kata "Al-Qur'an" (dari al-Qur'an), 

"sunnah," "khusus," dan "umum." Namun, apabila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka diharapkan untuk 

melakukan transliterasi lengkap sesuai aturan yang berlaku. 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata "Allah" dalam konteks di mana didahului oleh partikel seperti huruf 

jar dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase 

nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Selain itu, ta marbutah 

 di akhir kata yang terkait dengan lafz al-jalalah ditransliterasikan (ة)

dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Dalam transliterasi huruf Arab, meskipun sistem penulisan Arab 

tidak mengenal huruf kapital, aturan penggunaan huruf kapital 

mengikuti pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal dari nama orang, tempat, dan 

bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika suatu nama diri 

diawali dengan kata sandang (al-), huruf kapital tetap digunakan untuk 

huruf awal dari nama diri tersebut, dan bukan untuk huruf awal kata 

sandangnya. Jika nama diri tersebut berada di awal kalimat, huruf A dari 

kata sandangnya menggunakan huruf kapital (misalnya, AL-). Aturan 

yang sama berlaku untuk huruf awal judul referensi yang diawali oleh 

kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subhānahūwata,ālā 

saw.   = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.   = „alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w   = Wafat tahun 

QS   = Quran Surah 

HR    = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

Nama   : Muh. Fadhil Ramadhan 

NIM   : 10400120032 

Judul   : “PENYELESAIN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  

                  SECARA BIPARTIT DAN TRIPARTIT PADA PT. DINAR  

                                WISESA MAHAKARYA” 

          Perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan yang terjadi 

karena adanya hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial muncul 

sebagai akibat dari munculnya ketiga unsur pembentuk tersebut yaitu 

perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan juga 

perselisihan hak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di 
rumuskan beberapa masalah seperti: (1) Bagaimana proses yang dilakukan 

PT. Dinar Wisesa Mahakarya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial secara bipartit dan tripartit?; (2) Bagaimana pandangan hukum 

ketika proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit 

dan tripartit tidak mencapai kesepakatan?. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang menjadi pokok pembahasan adalah: (1) Setiap perselisihan 

hubungan industrial harus diselesaikan melalui perundingan bipartit dengan 

metode musyawarah antara pengusaha dan pekerja. Dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan apabila salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah 

dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka 

perundingan bipartit dianggap gagal; (2) Pada tingkat kedua proses 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara tripartit, 

yakni penyelesaian melalui pihak ketiga dilaksanakan setelah para pihak 

mencatatkan perselisihannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat 

dengan metode mediasi. 

 
Adapun implikasi penelitian diatas maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: (1) Kepada para pihak yang dalam hal ini pihak pekerja 

dan pengusaha harus bisa lebih mengedepankan demokratisasi di tempat 

kerja, sehingga bisa menciptakan iklim hubungan kerja yang harmonis dan 

bisa saling membutuhkan satu sama lain; (2) Kepada struktur hukum dalam 

penelitian ini yang dimaksud adalah pihak disnakertrans atau pengawas 

ketenagakerjaan, hakim, dan para pihak yang terkait agar mengedepankan 
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rasa keterbukaan pada proses penyelesaian perselisihan, guna meminimalisir 

buruk sangka dari para pihak terhadap putusan yang bersifat subjektif. 

 

Kata Kunci : Hubungan Industrial, Bipartit, Tripartit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini di era globalisasi, harus diakui bahwa pastinya terdapat dasar 

berupa perjanjian kerja di suatu perusahaan oleh para pekerja dimana 

hubungan kerja dimuat dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut senada 

dengan beberapa regulasi seperti halnya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM atau Hak Asasi Manusia yang 

didalamnya memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara berhak 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, 

kecakapan dan bakatnya. Adapun pada ayat (2) memberikan penjelasan 

bahwa dalam memilih pekerjaan setiap orang berhak untuk memilih 

berdasar apa yang diinginkan serta memiliki hak atas keadilan pada syarat-

syarat ketenagakerjaan. Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang 

melakukan pekerjaan baik itu wanita maupun perempuan haruslah serupa 

atau setara, sebanding dan sama terkait perjanjian pekerjaan yang sama serta 

upah yang sama. Ayat (4) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan 

pekerjaan baik wanita maupun pria memiliki hak untuk mendapatkannya 

secara sepadan berdasar pada martabat kemanusiaan serta berdasarkan 

prestasi mereka berhak mendapatkan upah yang adil serta kelangsungan 

hidup keluarga mereka terjamin.1 

 
1 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).  
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Pada konteks hubungan industrial, serikat pekerja maupun pihak 

pekerja itu sendiri memiliki peran, yaitu memperjuangkan kesejahteraan 

keluarga anggota maupun anggota itu sendiri, memajukan perusahaan, 

melakukan pada keahlian dan keterampilan, secara demokratis menyalurkan 

aspirasi, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi serta menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Adapun untuk organisasi pengusaha 

ataupun pengusaha itu sendiri, terdapat fungsi dalam pelaksanaan hubungan 

industrial yaitu memberikan kesejahteraan kepada pekerja ataupun buruh 

dengan berkeadilan, demokratis, terbuka, memperluas lapangan pekerjaan, 

mengembangkan usaha dan menciptakan kemitraan. Oleh karena itu, 

hubungan industrial bukan hanya pada konteks hubungan antara peraturan 

ketenagakerjaan pengusaha dan pekerja saja. Namun juga erat kaitannya 

dengan lingkungan politik, ekonomi dan sosial.  

Hubungan industrial di Indonesia didefinisikan sebagai hubungan 

yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi jasa dan ataupun barang 

dimana meliputi buruh ataupun pekerja dan pengusaha dimana Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang 

mengandung nilai-nilai dijadikan sebagai dasar sebagaimana yang Pasal 1 

angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 nyatakan.2 Pihak yang 

terlibat langsung dalam proses produksi di perusahaan adalah pengusaha 

dan pekerja. Adapun pihak yang berperan sebagai hubungan industrial 

 
2 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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adalah pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat den pelaksana regulasi 

agar syarat keberhasilan suatu usaha yaitu hubungan yang harmonis dapat 

terwujud. Kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat meningkat dan 

begitupun dengan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat apabila 

produktivitas juga meningkat dari adanya hubungan yang harmonis tersebut. 

Walaupun demikian, efek keterlibatan negara dalam bidang ketenagakerjaan 

membawa dampak timbulnya pergeseran dalam hukum perburuhan atau 

hukum ketenagakerjaan.3  

Perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan yang 

terjadi karena adanya hubungan industrial. Dalam hubungan industrial 

mewadahi berbagai kepentingan perorangan dan kepentingan publik. Efek 

yang ditimbulkan dari sengketa hubungan industrial dapat bermuara pada 

terjadinya demonstrasi besar-besaran, adanya mogok kerja dan terjadinya 

pemutusan hubungan kerja (PHK).4 Hubungan industrial disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan sebuah sistem 

hubungan yang terbentuk antara pemerintah dengan pelaku dalam proses 

produksi jasa dan ataupun barang yaitu pekerja dan pengusaha yang dimana 

nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan pancasila dijadikan sebagai acuan. Perselisihan 

mungkin saja terjadi di dalam ketiga unsur tersebut yaitu antara pemerintah, 

 
3 Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan 

Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Volume 2, Nomor 2, Juli-
Desember 2016, h. 807. 

4 Novi Herawati “Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai 
Cerminan Asas Keseimbangan” Jurnal Notarius, Volume 14,  Nomor 1,  Maret 2021, h. 10. 
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pekerja, dan juga pengusaha. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara 

pemerintah dengan pekerja, pemerintah dengan pengusaha dan juga pekerja 

dengan pengusahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 

angka 22 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 memberikan 

pengertian tentang perselisihan hubungan industrial yang merupakan 

pertentangan yang terjadi antara pekerja ataupun serikat pekerja dengan 

gabungan  pengusaha atau pengusaha akibat adanya perbedaan antara 

keduanya karena perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan, 

pemutusan hubungan kerja, berselisih karena kepentingan dan juga karena 

hak.5  

Perselisihan hubungan industrial muncul sebagai akibat dari 

munculnya ketiga unsur pembentuk tersebut yaitu perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan juga perselisihan hak. 

Beberapa permasalahan sederhana yang terkadang muncul dimana terjadi 

pemutusan secara sepihak oleh pengusaha akan hubungan kerja dari 

beberapa pekerja dan hal tersebut tanpa adanya perlawanan karena 

ketidakmampuan mereka untuk menuntut. Penyelesaian masalah yang 

mereka hadapi membuat mereka yang tidak memahami langkah yang harus 

ditempuh membuat pekerja tersebut hanya pasrah seperti persoalan terkait 

dengan upah yang dirasa tidak cukup. Perselisihan yang terjadi dapat 

 
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
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diselesaikan melalui pengadilan maupun luar pengadilan (secara bipartit dan 

tripartit) melalui peninjauan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

agar permasalahan antara pekerja dan pihak perusahaan dapat 

diselesaikan.6 Tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang paling penting 

pada ranah pembangunan negara. Selain itu, hukum ketenagakerjaan 

menjadi salah satu hukum terpenting di Indonesia, karena dapat 

dikategorikan masuk ke dalam hukum nasional yang berlaku bagi 

masyarakat Indonesia.7  Proses produksi jasa dan barang dapat berjalan 

semestinya apabila musyawarah untuk mufakat dikedepankan dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena, sejatinya tujuan 

pokok hukum ketenagakerjaan ada ialah demi terlaksananya keadilan sosial 

dalam ketenagakerjaan dan pelaksanaannya itu direalisasikan dengan cara 

menjaga pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak 

perusahaan.8  

Bukan hanya persoalan terkait keagamaan yang diajarkan dalam 

Islam tetapi juga berbagai persoalan kehidupan sehari-hari juga dibahas 

dalam ajaran Islam, termasuk permasalahan mengenai penyelesaian melalui 

perundingan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Imran 

ayat 159: 

 
6 Iswi Hariyani, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2018), h. 1. 
7 Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja (Pancasila Industrial Relations in Job Creation Law)” Journal of Sharia and Economic Law, 
Volume 1, Nomor 2, Desember 2021. h. 2. 

8 Multazam Nur dan Ashabul Kahfi “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja 
Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan” Jurnal Alauddin Law 
Development Journal (ALDEV), Volume 4, Nomor 2, Agustus 2022, h. 1. 
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نَِ رَحْمَةِ  فَبِمَا ِِ م ِ ّ ِ لَهُمِْ لِنتَِ ٱللَّّ واِ  ٱلْقلَْبِِ غَلِيظَِ فَظًّا كُنتَِ وَلَوِْ  ّ ِ حَوْلِكَِ مِنِْ لََنفَضُّ  وَٱسْتغَْفِرِْ عَنْهُمِْ فَٱعْفُِ 

ّ ِ ٱلْْمَْرِِ فىِ وَشَاوِرْهمُِْ لَهُمِْ ِِ عَلىَ فَتوََكَّلِْ عَزَمْتَِ فَإذِاَ  ِ ٱللَّّ  ّ َِ إِنَِّ   يُحِبُِّ ٱللَّّ

لِينَِ  ٱلْمُتوََك ِ

Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakal kepada-Nya.9 

 
Hal yang ditekankan dalam Surah Al-Imran ayat 159 adalah 

pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan dan 

sikap lemah lembut. Selain itu, Allah juga mendorong umat-Nya melalui ayat 

ini untuk senantiasa bersikap kepada orang lain dengan tidak keras hari, 

tidak kasar dan rendah hati. Hal tersebut karena hamba yang di cintai Allah 

SWT adalah hamba yang memiliki sifat-sifat tersebut. Melalui ayat tersebut, 

pengambilan keputusan haruslah berdasarkan kepentingan umum sehingga 

penting dilakukan musyawarah bersama para sahabat yang sebagaimana 

dalam menghadapi pasukan musuh Nabi Muhammad SAW melakukan 

penyusunan strategi dengan hal tersebut. Nilai kesabaran dan kelembutan 

kepada sesama manusia diajarkan dalam ayat ini sebagai pesan yang dapat 

diamalkan. Selain itu, juga mengajarkan kebijaksanaan dalam sebuah 

kepemimpinan. 

 
9 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Cet. X; Bandung: CV. 

Diponegoro, 2006), h. 72. 
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Begitu pula pada hubungan kerja yang merupakan suatu hubungan 

dasar dalam hukum yang dilakukan oleh dua subjek hukum tentang suatu 

pekerjaan.10 Kemudian jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sering terjadi dan dialami oleh para pekerja di suatu perusahaan yang 

terkadang mereka tidak mendapat haknya sebagaimana mestinya, seperti 

hubungan yang diperjanjikan sebelumnya. Adanya konflik atau sengketa 

yang terjadi adalah perwujudan dari suatu ketidaksamaan, pertentangan 

keinginan atau cara pikir masing-masing pihak.11 Seperti persoalan upah 

yang tidak menentu maupun pemutusan hubungan kerja. Hak ini tentunya 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenaga kerjaan yang mana Undang-Undang ini mewajibkan setiap 

perusahaan untuk memberikan upah yang layak dan pemutusan hubungan 

secara sepihak dianjurkan untuk tidak dilakukan oleh perusahaan tanpa 

adanya perundingan terlebih dahulu. Sehingga dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 

menganjurkan dua upaya yaitu bipartit maupun tripartit. 

Perlindungan kepada tenaga kerja perlu untuk dilakukan oleh 

Pemerintah sebaga peran mereka ke masyarakat yang mana hal tersebut 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu secara optimal 

mewujudkan serta para pihak diberikan pembinaan agar sebagai bagian 

 
10 Asri Wijayanti “Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan” 

Jurnal Arena Hukum, Volume 5, Nomor 3, Desember 2012, h. 210.  
11 Irdayanti dan Ade Darmawan Basri “Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat 

Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata” Jurnal Alauddin Law Development 
Journal (ALDEV), Volume 3 Nomor 1, Maret 2021, h. 2. 



8 
 

 
 

untuk mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan, dinamis dan 

harmonis. Perselisihan antar manusia ialah keadaan yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan cara penyelesaian berupa 

pencegahan dan perdamaian terhadap pihak yang berselisih.12 Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dapat direalisasikan jika difasilitasi oleh 

sistem yang baik, yaitu bila kebenaran normatif dan kebenaran empiris telah 

terealisasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan.13 

Pembahasan dalam penelitian ini akan membahas kasus yaitu kasus 

yang terjadi antara pekerja yang bekerja di PT. Dinar Wisesa Mahakarya dan 

PT. Dinar Wisesa Mahakarya itu sendiri. Yang dimana para pekerja PT. Dinar 

Wisesa Mahakarya tersebut tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

dari pihak perusahaan. Dengan demikian, pekerja tersebut menuntut agar 

haknya segera dibayarkan. Sehingga pekerja melakukan upaya bipartit, 

namun upaya tersebut gagal. Selanjutnya melakukan upaya yang kedua, yakni 

upaya secara tripartit dan lagi-lagi upaya tersebut tidak menemui titik terang. 

Berangkat dari persoalan yang terjadi, maka penulis ingin membahas 

mengenai proses penyelesaian hubungan industrial yang dialami oleh pihak 

pekerja dan juga pada pihak perusahaan tersebut dengan judul 

"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit dan 

Tripartit Pada PT. Dinar Wisesa Mahakarya". 

 
12 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 127. 
13 Yani Nur Fatimah “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan 

Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang Diputus Hubungan Kerja,” 
Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, h. 222. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka lahirlah pokok masalah. Dari pokok 

masalah tersebut melahirkan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses yang dilakukan PT. Dinar Wisesa Mahakarya dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara bipartit dan 

tripartit? 

2. Bagaimana pandangan hukum ketika proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial secara bipartit dan tripartit tidak mencapai 

kesepakatan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai penanganan perkara 

hubungan industrial dalam upaya bipartit dan tripartit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui proses yang dilakukan PT. Dinar Wisesa Mahakarya 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara bipartit dan 

tripartit. 

b. Untuk mengetahui langkah hukum ketika proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial secara bipartit dan tripartit tidak mencapai 

kesepakatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Peneliti berharap penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat 

untuk: 

a. Mahasiswa 

Penelitian harap kalangan mahasiswa maupun mahasiswa mendapat 

manfaat khususnya mahasiswa semeter akhir yang sedang melakukan 

penelitian yang dalam penyelesaian tugas akhir dapat menjadikan 

penelitian ini menjadi referensi utamanya yang terkait upaya bipartit dan 

tripartit dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 

b. Praktisi Hukum 

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan bahan 

pertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, 

terutama dalam proses yang dilakukan melalui Bipartit dan Tripartit dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial oleh perusahaan. 

c. Masyarakat 

Peneliti harap hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai 

bahan bacaan maupun memberikan gambaran serta wawasan terkait 

bipartit dan tripartit sebagai cara dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial antara pekerja, perusahaan dan pemerintah serta 

regulasi ketika cara bipartit dan tripartit tidak mencapai kesepakatan dan 

proses menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dari penelitian ini 

peneliti harap perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa masukan 

untuk mentaati peraturan serta pemberian hak kepada pekerja di 

perusahaan tersebut. 
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2. Manfaat Praktis 

Peneliti harap dengan penulis karya tulis ini dapat memberi manfaat 

kepada perusahaan berupa masukan agar hal-hal pekerja diberikan serta 

mentaati peraturan yang ada.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial 

1.  Pengertian Hubungan Industrial 

Salah satu bidang yang berada di persimpangan yaitu hubungan 

industrial. Delaney dan Godard memberikan perhatian pada lebih sepuluh 

tahun ini dimana telah diterimanya dalam hubungan industrial paradigma 

baru. Berdasarkan paradigma baru tersebut mereka berpendapat bahwa 

praktik manajemen sumber daya manusia dan pekerjaan baru telah mengganti 

kesepakan bersama dan serikat pekerja dalam hubungan industrial sebagai 

sebuah kekuatan inovatif kunci. Pada kinerja yang ada terdapat dampak positif 

pada praktik manajemen sumber daya manusia dan pekerjaan baru. Apabila 

karyawan dan manajemen terjadi hubungan yang lebih kooperatif maka dapat 

dikatakan terdapat kinerja yang positif antara keduanya. Sehingga, karyawan 

dapat terdorong dengan pengusaha dalam pemberian ide dan bekerja lebih 

keras.14 

Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan Thomas A. Kochan 

berbeda dengan pendapat Delaney dan Godard. Pernyataan diberikan oleh 

Kochan bahwa bukanlah sebuah perdebatan antara paradigma lama dan 

paradigma baru melainkan terdapat penekanan utama oleh peneliti terkait 

pengaruhnya pada hasil dan praktik di tempat kerja. Pada kinerja 

 
14 Godard dan Delaney “Reflections on the High Performance “Paradigms” 

Implications for Industrial Relations as a Field” Jurnal  Industrial & Labor Relations Review, 
Volume 53, Nomor 3, April 2000, h 482-502. 
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perusahaan, lebih banyak pekerjaan yang pengaruhnya diuji 

dibandingkan hasil ataupun luaran yang pegawai ingin capai. Pergeseran 

terjadi ke arah perspektif manajemen sumber daya manusia dan penerimaan 

keseragaman dan hasil dari permasalahan yang ada merupakan sasaran yang 

dicapai.15  

Definisi dari hubungan industrial adalah hubungan pada suatu 

perusahaan atas proses produksi pelayanan jasa dan barang pada semua pihak 

yang berkepentingan atau terkait. Pada sebuah perusahaan terdapat pihak 

yang berkepentingan yaitu pihak yang sehari-hari mewakili manajemen selaku 

pemegang saham atau pengusaha, masyarakat sekitar, pengusaha pengguna, 

masyarakat konsumen, perusahaan pemasok hingga serikat pekerja dan para 

pekerja. Selain pihak berkepentingan yang disebutkan, telah terjadi 

perkembangan pada para pelaku hubungan industrial dengan keterlibatan 

pengacara atau konsultan hubungan industrial, hakim-hakim pengadilan 

hubungan industrial, dosen, mediator, konsilidator dan arbitrator.16 Subijanto 

mengemukakan bahwa terdapat setidaknya 3 teori terkait dengan hubungan 

industrial dalam hal serikat pekerja seperti:17  

 

 

 
15 Thomas A. Kochan, “Communications: On the Paradigm Guiding Industrial Relations 

Theory and Research” Jurnal Industrial and Labor Relations Review, Volume 53, Nomor 4, Juli 
2000, h. 704-711. 

16 Payaman J. Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, (Jakarta: Jala Permata 
Aksara, 2009), h. 1. 

17 Luis Marnisah, Hubungan Industrial (Teori dan Praktik), (Yogyakarta: Deepublish, 
2019), h. 5. 
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a. Teori Kemakmuran Umum 

Serikat pekerja dipahami dari teori ini sebagai sebuah elemen vital bagi 

negara. Cenderung mengarah ke arah pemahaman bahwa sesuatu yang baik 

untuk kepentingan bangsa berawal dari apa yang baik untuk serikat pekerja. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diperkuat dan didorong melalui sumber tenaga 

beli yang tinggi yang merupakan pengertian dari upah tenaga kerja. 

Pertumbuhan dan ekspansi dapat didorong melalui setiap kenaikan upah yang 

terjadi. Oleh karena itu, pengusaha maupun para majikan yang bertindak 

sewenang-wenang haruslah diberikan tindakan sebagai bentuk perlindungan 

terhadap serikat pekerja. Selain itu, para serikat pekerja dalam hal kesehatan 

dan jaminan sosial juga memiliki tuntutan akan hal tersebut. Hal itu karena 

mereka yang berada di luar serikat pekerja dipandang akan mendapatkan 

manfaat dari tuntutan tersebut. 

b. Teori Labor Marketing 

Pada teori ini, terdapat pandangan bahwa tenaga kerja akan ditentukan 

oleh pengaruh pekerja di pasar dan kekuatan yang ada sehingga menentukan 

kondisi tempat mereka bekerja. Pada bursa tenaga kerja, para serikat buruh 

maupun serikat pekerja menganggap diri mereka sebagai economist agent 

yang berarti bahwa harga tenaga kerja akan murah apabila persediaan tenaga 

kerja lebih besar dari demand atau permintaan. Hal sebaliknya pun juga dapat 

terjadi. 
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c. Teori Produktivitas 

Definisi produktifitas secara filosofis adalah sebuah pandangan 

seseorang akan kehidupan yang dijalani hari esok akan lebih baik dari ini serta 

hari kemarin lebih baik dari hari kemarin dimana hal tersebut menciptakan 

sikap mental yang senantiasa berusaha dalam kesehariannya. Produktivitas 

secara teknis adalah perbandingan antara keseluruhan sumber daya yang 

dipergunakan dengan hasil yang dicapai. Pemahaman yang diberikan oleh 

teori produktivitas kerja yaitu terkait suatu perusahaan yang memberikan 

kepada pekerja upah yang besar maupun kecil. Oleh karenanya, sangat penting 

untuk dilakukan peningkatan produktivitas karena peningkatan dapat terjadi 

pada kesejahteraan hingga terjadi jumlah yang sama pada tingkat penggunaan 

faktor-faktor produksi. Maka dapat diketahui bahwa tercapainya hal tersebut 

secara langsung tidaklah dapat terjadi melalui peningkatan produktivitas. 

Terdapat faktor-faktor produksi pada perubahan perilaku yang bisa mencapai 

hal tersebut seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan 

perilaku.   

Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan yang Indonesia 

terapkan dalam hubungan industrial. Pada hubungan ini dikehendaki bahwa 

penyelesaian pada bidang ketenagakerjaan terkait sengketa dan berbagai 

permasalahan dilakukan dengan hubungan industrial Pancasila tersebut. 

Adapun pada hukum ketenagakerjaan arti pemerintah adalah tercapainya 

keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan keadilan pada 

hubungan ketenagakerjaan tidak akan dapat tercapai apabila ketika terjadi 



16 
 

 
 

perbedaan secara sosial ekonomi yang sangat berbeda antara pengusaha dan 

pekerja dalam suatu hubungan yang kemudian diserahkan pada pihak lain 

dalam penyelesaiannya karena pada dasarnya pihak yang lemah akan selalu 

dikuasai oleh pihak yang kuat.  

Negara lain mempunyai perbedaan dengan Indonesia terkait hubungan 

industrial. Berikut merupakan ciri-cirinya: 

1) Meyakini dan mengakui jika mencari nafkah bukan hanya menjadi 

tujuan dari bekerja namun juga sebagai bentuk mengabdi seorang 

individu kepada Tuhannya sesama individu, negara, bangsa, maupun 

kepada masyarakat; 

2) Pekerja dianggap sebagai manusia yang bermartabat sehingga bukan 

sebagai faktor produksi;  

3) Memberikan pandangan bahwa perbedaan kepentingan bukanlah hal 

yang ada pada pekerja dan pengusaha namun untuk kemajuan 

perusahaan terdapat kepentingan yang sama.18 

2.  Ruang Lingkup Hubungan Industrial 

Sistem hubungan terbentuk dalam hubungan industrial yang 

mencakup para pihak dalam suatu proses produksi jasa dan ataupun barang 

yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dengan menggunakan nilai-nilai dan 

asas-asas tertentu sebagai landasan. Menurut Heidjrahman bahwa hubungan 

industrial memiliki ruang lingkup yaitu terdapat dua perbedaan secara garis 

 
18 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan 

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi), (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 
h. 50. 
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besar pada hubungan industrial yaitu masalah man power management dan 

man power marketing.19 Pada hakekatnya, hubungan industrial yang ruang 

lingkupnya terkait masalah man power management dan man power marketing 

akan selalu membahas syarat dalam pekerjaan dengan berbagai permasalahan 

dan pemecahannya. Secara umum hal menyangkut pemasaran tenaga kerja 

atau man power marketing pada ruang lingkup hubungan industrial 

memberikan pembahasan terkait pelaksanaan ikatan kerja yang ada yang 

didalamnya terdapat syarat-syarat kerja telah ditentukan untuk pekerja 

terapkan20. Pelaksanaan proses ini setelah piha perusahaan menyatakan 

menerima pekerja tersebut. Apabila seseorang maupun wakil-wakil pekerja 

tergabung dalam suatu organisasi maka dapat melaksanakan syarat-syarat 

kerja yang telah ditentukan. Ketentuan syarat-syarat kerja yang sifatnya 

individu berarti hanya individu tersebut yang terikat dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Hal ini karena sifatnya perorangan atau individu dengan 

kata lain ketentuannya hanya untuk seseorang.  

Hubungan industrial Pancasila merupakan terbentuknya sistem 

hubungan antara para pelaku dalam proses produksi jasa maupun barang 

yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dimana terdapat nilai-nilai yang 

mendasarinya sebagai manifestasi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan sila-sila Pancasila yang mengalami perkembangan 

 
19 Sri Haryani, Hubungan Industrial di Indonesia, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 

h. 3-4. 
20 Suprihatmi Sri Wardiningsih “Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial Dalam 

Meminimisasi Konflik Industri” Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 11, Nomor 1, April 
2011, h. 79. 
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dan tumbuh di atas kebudayaan nasional Indonesia dan kepribadian bangsa. 

Hubungan industrial Pancasila secara jelas berdasarkan definisi di atas 

menghendaki dilakukan suatu tindakan yang sesuai dengan nilai Pancasila 

oleh para pihak yang terlibat di dalamnya atau dengan jelasnya hubungan 

industrial ini adalah hubungan industrial Pancasila yang memiliki bunyi sesuai 

jiwa kelima Pancasila yaitu:21  

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi dasar dalam suatu 

hubungan perburuhan; 

b. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah menjadi dasar dalam 

suatu hubungan perburuhan; 

c. Asas yang mendorong persatuan Indonesia haruslah menjadi dasar dalam 

suatu hubungan perburuhan; 

d. Prinsip musyawarah mufakat haruslah menjadi dasar dalam suatu 

hubungan perburuhan; 

e. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah 

menjadi suatu dasar dalam suatu hubungan perburuhan.  

Lingkungan dan suasana kerja dengan penerapan nilai-nilai Pancasila 

akan menjadi tertib, tentram, menyenangkan dan baik. Perilaku setiap insan 

dapat dikendalikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila untuk tidak memeras atau menekan 

sesama insan lainnya, tidak meremehkan insan lain, menjauhkan diri dari sifat 

 
21 Zainal Asikin dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 239. 
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mementingkan diri sendiri, saling isi mengisi, saling membantu, saling harga 

menghargai, tertib dan tentunya menjadi insan yang berbudi pekerti baik. 

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa 

Yang dimaksud dengan sengketa ialah terdapat perselisihan yang 

timbul antara pihak-pihak pada suatu perjanjian karena adanya wanprestasi 

yang dilakukan oleh salah satu pihak.22 Sengketa timbul dikarenakan sejumlah 

sebab, seperti halnya tidak adanya kesepakatan kepentingan antara pihak yang 

satu dengan pihak yang lainnya. Bisa juga karena adanya regulasi yang tidak 

fleksibel sehingga dianggap sebagai penghambat untuk mencapai kepentingan 

pihak yang bersengketa. Karena setiap pihak akan mengupayakan agar 

memenuhi tujuannya, yang justru menimbulkan potensi terjadinya sengketa 

menjadi tinggi.23 Timbulnya sengketa ini bisa saja berefek ke pembangunan di 

bidang ekonomi yang tidak masif, kemerosotan produktivitas kerja dan 

kemandulan dunia bisnis.24 Maka dari itu, diperlukan cara guna 

menyelesaiakan sengketa. Adapun cara untuk menyelesaikan berbagai 

sengketa yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni secara litigasi dan non 

litigasi sebagai berikut: 

 

 

 
22 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.12. 
23 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 1. 
24 Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2004), h. 12. 
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1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 

Dalam hubungan keperdataan antara pihak satu dengan pihak lainnya 

bila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang 

sedang berperkara secara umum diselesaikan dengan melalui pengadilan.25 

Litigasi merupakan salah satu cara agar sengketa dapat diselesaiakan dengan 

beracara di pengadilan dimana hak untuk mengatur dan memutuskan perkara 

ada pada majelis hakim. Litigasi adalah langkah dari proses penyelesaian 

sengketa yang dilangsungkan di pengadilan, para pihak-pihak yang 

bersengketa saling bersua satu sama yang lain guna memenangkan hak-

haknya pada pengadilan. Konklusi yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa 

secara litigasi merupakan putusan yang menyatakan sifatnya menang dan 

kalah. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, penyelesaian secara litigasi 

ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi 

Merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan 

di luar muka pengadilan. Salah satu cara yang sekarang dipilih oleh masyarakat 

ialah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.26 Penyelesaian secara 

non litigasi menghasilkan kesepakatan yang sifatnya saling menguntungkan 

para pihak, rahasia, prosesnya cepat dan hubungan pihak yang bersengketa 

 
25 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 

38. 
26 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 

9. 
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bisa berlangsung baik.27 Hal ini tentunya menjadi peluang yang bisa menjadi 

opsi bagi siapapun yang bersengketa, terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia. 

Penyelesaian non litigasi ini merupakan cerminan sistem penyelesaian 

sengketa yang hidup dan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih 

suka menempu cara musyawarah bersama. Achmad Ali mengemukakan suatu 

masalah kronis yang telah lama hinggap di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia ialah penumpukan belasan ribu perkara. Demikian prihatinnya 

sistem peradilan di Indonesia, yang justru tampak pada lembaga tertinggi 

yudikatif kita dengan banyaknya kritikan tajam mengarah ke lembaga ini.28 

Konsep inilah yang kemudian difokuskan untuk menjadi salah satu cara 

praktis dalam menyelesaikan suatu sengketa, dengan memperhatikan prinsip 

legalitas sesuai sistem hukum yang berlaku. Pada penyelesaian ini pula yang 

menjadi pertimbangan bagi pengusaha dan pekerja untuk menyelesaikan 

sengketanya. 

C. Perselisihan Hubungan Industrial 

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial 

Michele Salamon dalam bukunya Industrial Relation; Theory and 

Practice menyatakan bahwa istilah hubungan industrial sulit untuk 

didefinisikan secara universal yang dapat diterima dan tepat. Banyak orang 

yang menganggap bahwa hubungan industrial melibatkan laki-laki, penuh 

 
27 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, 

(Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 2. 
28 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, (Jakarta: 

Ghalia Indoneisa, 2002), h. 4. 
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waktu, berserikat, pekerjaan manual dalam jumlah besar, unit-uni manufaktur 

yang memberlakukan praktik-praktik yang membatasi, pemogokan dan tawar-

menawar bersama.29 Pengertian hukum ketenagakerjaan dikemukakan oleh 

Molenaar yang berarti bagian dari hukum yang berlaku yang memiliki pokok 

dalam pengaturan hubungan antara majikan dan buruh.30 Adapun pengertian 

hukum ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo yaitu kumpulan peraturan 

baik yang tidak tertulis maupun tertulis terkait dengan suatu peristiwa yaitu 

upah yang diterima seseorang dari orang lain karena bekerja.31 Yang diatur 

pada hukum ketenagakerjaan sehingga dikatakan sebagai pekerja adalah 

orang yang selama atau sedang aktif bekerja.32 Dengan sebaik mungkin 

masing-masing unsur dimanfaatkan sehingga akan menghasilkan satu 

keseimbangan satu sama lain. Hak tersebut akan menciptakan harmoni berupa 

evenwich atau keseimbangan dan ketentraman diantaranya.33 

Definisi perselisihan hubungan industrial tertuang dalam Pasal  1  

angka  22  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang mendefinisikan  perselisihan  hubungan  industrial merupakan 

perbedaan  pendapat  yang mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  

atau  gabungan  pengusaha  dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ 

 
29 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 17. 
30 Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, (Jakarta: 

ayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019), h. 1. 
31 Imam Syahputra Tunggal, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 

2004), h. 25. 
32 Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 

h. 3. 
33 Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan 

Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Utomo, 2003), h. 14. 
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serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,   perselisihan   

kepentingan   dan perselisihan   pemutusan   hubungan   kerja   serta 

perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan.34  

Terdapat pembagian dalam perselisihan dalam perburuhan, yaitu 

perselisihan kepentingan dan perselisihan hak. Maksud dari perselisihan hak 

adalah perbedaan pendapat yang terjadi yang menimbulkan perselisihan dari 

perbedaan akan hal yang disepakati yaitu kesepakatan atau perjanjian serta 

ketentuan hukum yang ada dalam pelaksanaannya terdapat hal yang 

menyimpang. Hal tersebut dapat dicegah melalui usaha dari peran para pihak 

di dalam perusahaan, fungsi maupun sikap diantaranya: 

a. Fungsi Pemerintah: 

1) Perselisihan industrial diselesaikan dengan bantuan pemerintah; 

2) Pemerintah melaksanakan pengawasan; 

3) Semua pihak harus menaati peraturan; 

4) Kebijakan dibuat kemudian ditetapkan pemerintah.  

b. Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja: 

1) Kesejahteraan anggota beserta keluarganya diperjuangkan oleh serikat 

pekerja; 

2) Membuat perusahaan semakin maju; 

3) Melakukan pengembangan pada keahlian dan keterampilannya; 

 
34 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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4) Secara demokratis melakukan penyaluran aspirasi; 

5) Agar kelangsungan produksi tetap berlangsung maka pekerja berfungsi 

menjaga ketertiban; 

6) Pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan. 

c. Fungsi Pengusaha dan Organisasi Pengusaha: 

1) Kesejahteraan pekerja atas butuh diberikan lenguaaha secara 

berkeadilan, demokratis dan terbuka; 

2) Lapangan kerja diperluas oleh pengusaha; 

3) Usaha dikembangkan oleh pengusaha; 

4) Kemitraan diciptakan oleh pengusaha.35 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan industrial 

bukanlah hanya sebuah hubungan antara pengusaha dan pekerja dan berbagai 

hal terkait ketenagakerjaan yang diatur dalam sebuah beraturan. Namun juga 

pada konteks lingkungan politik, ekonomi dan sosial hubungan tersebut tidak 

dapat dipisahkan. Tujuan industrial pada akhirnya yaitu agar antara 

pengusaha dan pekerja terjadi kesejahteraan dan produktivitas yang 

meningkat. 

2. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Perselisihan hubungan Industrial terdiri dari berbagai bentuk 

klasifikasi bentuk-bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-

 
35 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 18. 
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Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 tantang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial: 

a. Perselisihan hak yang tidak terpenuhi mengakibatkan adanya suatu 

perselisihan. Terdapat perbedaan pada penafsiran dan pelaksanaan 

akan perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun Peraturan 

Perundang-Undangan yang bersama dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.36 

b. Perselisihan kepentingan merupakan kesesuaian pendapat tidak 

ditemukan dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan perselisihan 

dimana ketidaksesuaian tersebut terkait syarat-syarat kerja yang 

berubah atau yang dibuat kemudian ditetapkan dalam perjanjian kerja 

atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan bersama Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Pasal 1 angka 3. 

Adapun Mumuddi Khan memberikan pendapat terkait perselisihan 

kepentingan yaitu melibatkan kesepakatan atas perumusan standar syarat dan 

ketentuan kerja, seperti yang terjadi dalam ketentuan dalam negosiasi tawar-

menawar secara kolektif.37 

 
36 Putri Ayu dan Asri Wijayanti “Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di 

Pengadilan Hubungan Industrial, SUPREMASI” Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, April 2021, 
h. 166. 

37 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan 
di Luar Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45. 
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c. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan ketidaksesuaian 

pendapat akan pengakhiran pemutusan hubungan kerja sehingga 

menimbulkan perselisihan yang dialami oleh satu pihak sebagaimana 

dalam Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4. PHK dapat terjadi atas 

permohonan dari pekerja sendiri karena pekerja mendapatkan 

perlakuan sewenang-wenang serta perusahaan tidak melaksanakan 

kewajibannya yang telah disepakati.38 Pertikaian baik dari pekerja atau 

pengusaha sebenarnya tidak dapat diakhiri dengan pemutusan 

hubungan kerja atau pengunduran diri yang dilakukan oleh pekerja, 

karena akan memperkeruh keharmonisan kedua belah pihak.39 Selain 

daripada itu, hal negatif akan timbul terhadap pekerja dikarenakan 

pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja akan menimbulkan 

dampak keguncangan psikologis dan finansial yang kuat.40 

d. Perselisihan antar serikat pekerja yang biasanya terdapat dalam satu 

perusahaan dimana antar serikat pekerja terjadi perselisihan. Sehingga 

dapat diketahui serikat pekerja dalam lebih dari satu dalam sebuah 

perusahaan. Syarat anggota yang banyak bukanlah hal yang harus 

dilakukan apabila ingin membentuk serikat pekerja sehingga jumlahnya 

 
38 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 292. 
39 Yetniwati “Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Secara Mediasi” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014, h. 251. 
40 Tanti Kirana Utami ”Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja” Jurnal Wawasan Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari 2013, h. 
682. 
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dapat lebih dari satu. Pada Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh 

sebagaimana telah menentukan hal tersebut dimana minimal 

pembentukan dari sebuah serikat buruh atau serikat pekerja adalah 10 

orang buruh atau pekerja.41 Sehingga kemungkinan besar banyak 

serikat buruh yang terbentuk berdasarkan ketentuan syarat tersebut 

dalam satu perusahaan yang memiliki ribuan atau ratusan pekerja dapat 

diketahui terdapat beberapa serikat buruh atau serikat pekerja yang 

masing-masing memiliki perbedaan naungan bendera serikatnya.42 

D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, 

perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan berdasar pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja di Perusahaan Swasta. Kebutuhan masyarakat nyatanya tidak sesuai lagi 

dengan yang mereka rasakan pada perselisihan hubungan industrial yang 

diselesaikan dengan penggunaan kedua Undang-Undang tersebut. Hal ini 

dikarenakan perkembangan yang ada utamanya terkait hak pekerja tidak 

dapat diakomodasi oleh peraturan tersebut.43 Masyarakat juga merasa 

 
41 Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

pekerja/Serikat buruh. 
42 Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, (Jakarta: DSS Publishing, 2006), h. 23. 
43 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan 

Industrial Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 61. 
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penggunaannya kurang efektif karena memakan waktu yang lama serta 

berbelit-belit dalam proses penyelesaian perselisihan. Sebenarnya pada 

zaman industrialisasi sekarang, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan atau 

perselisihan hubungan industrial sangat kompleks, sehingga untuk 

penyelesaiannya diperlukan regulasi yang baik guna mendukung proses 

penyelesaian perselisihan yang efisien, tepat, adil dan murah. Penyelesaian 

hubungan industrial ini memiliki konsep yang menggabungkan 

penyelesainnya ke dalam sistem peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan 

Negeri) sehingga secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung.44 

Dalam regulasi yang mengatur pekerja sebenarnya ada dua jalur yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu litigasi atau 

menyelesaikan melalui pengadilan dan non litigasi atau menyelesaikan di luar 

pengadilan. Jika pada penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi) 

dirasa menguras cukup banyak waktu, mahal serta dapat menimbulkan perkra 

baru karena putusan  Pengadilan  hanya  ada  dua  kemungkinan,  yakni  

menang  atau  kalah.45 Maka ada jalur di luar Pengadilan (non litigasi) yang 

dapat diadikan alternatif, seperti perundingan bipartit dan tripartit dapat 

 
44 Hazar Kusmayanti “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan 

Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)” Jurnal 
Hukum Acara Perdata: ADHAPER, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 40. 

45 Sherly Ayuna Putri “Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di 
Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai 
Upaya Perwujudan Kepastian Hukum” Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 
2021, h. 313. 
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dilakukan apabila perselisihan hubungan industrial diselesaikan di luar 

pengadilan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian Melalui Bipartit 

Perundingan   yang   dilakukan   oleh   manajemen   dengan 

pekerja/buruh,  serikat  pekerja karena  adanya  perselisihan hubungan 

industrial sehingga  hasilnya  sepakat  atau tidak  sepakat  dalam  penyelesaian  

perselisihan hubungan industrial tergantung pihak yang berperkara.46 

Penyelesaian sengketa secara bipartit wajib dilakukan untuk menemukan 

kesepakatan bersama yang dibuatkan suatu risalah dan ditanda tangani oleh 

kedua belah pihak.47 Maksud dari penggunaan cara bipartit dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah agar jalan keluar 

dapat dicari melalui mufakat dan musyawarah atas perselisihan tanpa 

melibatkan pihak ketiga atau dilakukan secara internal pengusaha dengan 

serikat pekerja atau pekerja. Sebelum menempuh proses eradilan hubungan 

industrial dan upaya arbitrase dan konsiliasi maka terlebih dahulu upaya yang  

wajib dilakukan yaitu upaya bipartit ini. Proses bipartit ini memiliki kewajiban 

pada semua perselisihan hubungan industrial yang berbagai macam jenisnya. 

Hal tersebut juga karena waktu dapat dihemat dan biaya dapat ditekan melalui 

penggunaan bipartit dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, 

 
46 Much Zamhari “Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit Dalam Pencegahan 

Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan” Jurnal Widyaiswara Indonesia, Volume 1, 
Nomor 1, Maret 2020, h. 4.  

47 Maswandi ‘Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan 
Industrial, PUBLIKAUMA”  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 5, Nomor 
1, Juni 2017, h. 38. 
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Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial memberikan keharusan dimana terlebih dahulu dilakukan upaya 

bipartit secara musyawarah untuk mufakat sebelum pengajuan pada lembaga 

penyelesaian perselisihan dalam setiap perselisihan hubungan industrial. 

Sejak tanggal dimulainya perundingan upaya bipartit yang digunakan 

untuk menyelesaikan perselisihan haruslah selesai dengan batas maksimal 30 

hari. Perundingan bipartit dapat dikatakan gagal apabila selama 30 hari itu 

tidak mencapai kesepakatan setelah dilakukan perundingan atau terdapat 

pihak yang menolak dilakukan perundingan.48 Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan perjanjian bersama tersebut maka dapat dilakukan pengajuan 

permohonan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan 

Negeri oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan penetapan eksekusi di 

wilayah perjanjian bersama yang didaftarkan.49  

2. Penyelesaian Melalui Tripartit 

Unsur-unsur organisasi seperti pemerintah, serikat pekerja dan unsur 

organisasi pengusaha merupakan keanggotaan akan masalah ketenagakerjaan 

pada forum musyawarah konsultasi dan komunikasi. Penyelesaian tripartit 

memiliki tugas pokok yaitu memberi pendapat, saran maupun pertimbangan 

pada pihak terkait dalam penyusunan kebijakan masalah ketenagakerjaan 

ataupun pemerintah.50 Penyelesaian dengan metode tripartit  memiliki  

 
48 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2017), h. 185. 
49 Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 110. 
50 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

2007), h. 123. 
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kekuatan yang mengikat para pihak karena  dibuat  dengan dasar  kesepakatan  

untuk  saling  berjanji  guna  menjalankan  sesutau  hal  yang berdampak pada 

keputusan tripartit tersebut tidak dapat ubah selain kesepakatan kedua belah 

pihak atau karena alasan-alasan dalam Undang-Undang mempersilahkan 

untuk itu.51 Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha 

diselesaikan dengan melibatkan fasilitator yaitu pihak ketiga dalam 

perundingan antara pengusaha dan pekerja. 

a. Mediasi 

Mediasi berasal dari kata mediation pada bahasa Inggris dimana 

memiliki arti melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian 

sengketa atau penggunaan orang yang menjadi penengah atau mediator untuk 

menengahi penyelesaian sengketa untuk diselesaikan.52 Hubungan industrial 

menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dalam satu 

perusahaan antar serikat buruh, menyelesaikan pemutusan hubungan 

industrial, menyelesaikan perselisihan kepentingan, serta menyelesaikan 

perselisihan hak melalui seorang mediator atau penengah yang netral dengan 

mengadakan musyawarah.53 Dengan kata lain, mediasi merupakan cara untuk 

berdamai, demi timbulnya kesepakatan yang adil, tanpa mengeluarkan biaya 

 
51 Taufiq Amini “Evektivitas   Pelaksaanaan   Keputusan   Tripartit   Dalam   

Penyelesaian Sengketa Ketenagkerjaan” Journal of Lex Theory, Volume 2, Nomor 2, Desember 
2021, h. 3. 

52 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79. 

53 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Indeks 2009), h. 593. 
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yang tidak sedikit, namun efektif dan dapat disepakati sepenuhnya oleh para 

pihak yang bersengketa dengan ikhlas.54  

b. Konsiliasi 

Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dalam satu 

perusahaan antar serikat buruh atau serikat pekerja, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dan perselisihan kepentingan melalui peran konsiliator yang 

netral sebagai penengah.55 Akan tetapi, ada saja faktor yang mengakibatkan 

susah tercapainya penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi dan konsiliasi, 

hal ini disebabkan karena pelaku usaha yang merasa besar.56 Disinilah peran 

dari konsiliator sebagai penengah pada perselisihan hubungan industrial 

dengan penggunaan upaya konsiliasi dimana konsiliator tersebut telah 

memenuhi syarat konsiliator instansi yang terdiri dari satu atau lebih orang 

yang pada wilayah kota ataupun kabupaten memiliki tanggung jawab pada 

bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 17 

hingga Pasal 28 mengatur konsiliasi pada perselisihan hubungan industrial 

dalam bentuk penyelesaian. Konsiliator ditunjuk dan diberhentikan oleh 

Menteri Tenaga Kerja berdasarkan anjuran dari organisasi serikat pekerja.57 

Yang dimana memiliki tugas sebagai untuk memberikan anjuran tertulis 

 
54 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu 

Pengantar, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), h. 35. 
55 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
56 St. Nurjannah dkk “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV), Volume 
1, Nomor 3, November 2019, h. 14. 

57 Rumelda Silalahi “Kajian Hukum Atas Pernyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Secara Konsiliasi” Jurnal Darma Agung, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2019, hal. 5. 
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kepada pihak yang berselisih dan menjadi pihak yang melakukan konsiliasi 

agar perselisihan akan kepentingan dapat terselesaikan.  

c. Arbitrase 

Arbitrase secara lumrah diketahui sebagai proses yang dibuat guna 

penyelesaian perselisihan dalam suatu hubungan bisnis.\ Jika mengacu ke 

hubungan industrial pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

cakupannya meliputi semua daerah di negara Indonesia. Arbitrase yang 

digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar muka pengadilan 

telah diketahui sejak dulu pada sistem hukum di Indonesia.58 Arbitrase 

memiliki batas-batas kewenangan terkait masalah pekerja yang dapat 

diselesaikan lewat jalur arbitrase hubungan industrial. Pengertian terkait 

arbitrase dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad dimana hal tersebut 

merupakan sebuah badan yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan yang 

berada di luar lingkungan peradilan umum dengan bentuk peradilan swasta.59 

Dengan dimuatnya pencantuman pada klausul arbitrase, apabila terjadi 

perselisihan di antara para pihak, mereka telah sepakat untuk memilih  

arbitrase yang telah diamanahkan  untuk menyelesaikan perselisihan mereka 

dan dengan demikian masalah itu secara absolut ada pada tugas arbitrase 

tidak pada lembaga peradilan biasa. Tanpa adanya paksaan, secara sukarela 

pihak yang berselisih menentukan sendiri penyelesaian sengketa atas dasar 

 
58 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Yogyakarta: Gema Media, 2008), h. 107. 
59 Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT 

Citra Bakti, 1993), h. 276 
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kehendak bebas di luar peradilan umum yang dinamakan arbitrase.60 

Arbitrase bisa berdiri sendiri sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa, ataupun dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian 

sengketa.61 Arbitrase merupakan upaya dalam industrial yang mengalami 

perselisihan untuk diselesaikan. Apabila keberhasilan terjadi dengan upaya ini 

maka akta perdamaian wajib dibuat kemudian para pihak yang berselisih 

maupun arbiter menandatanganinya. Selanjutnya akta pendaftaran akan 

didaftarkan pada Pengadilan Negeri di wilayah mengadakan perdamaian oleh 

arbiter tepatnya pada Pengadilan Hubungan Industrial. Arbitrase sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat 

diimplementasikana jika tidak dilakukan bersama dengan perjanjian pokok.62 

 
60 Wahyu Simon Tampubolon “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian. Melalui  

Arbitrase” Jurnal  Ilmiah Advokasi, Volume 7, Nomor 1, Maret 2019, h. 24. 
61 Sudargo Gautama, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian 

Sengketa Secara Alternatif (ADR),  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 122. 
62 Rahmad Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 68. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penulisan karya tulis ini 

yang dimana jenis penelitin ini memakai studi kasus hukum pada produk 

perilaku hukum. Bermula pada hukum positif tertulis yang diaplikasikan 

dalam peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat.63 Penelitian ini memuat 

berbagai literatur hukum digunakan dalam proses kajian berupa aturan 

hukum yang sifatnya formil, yaitu Peraturan Perundang-undangan dan juga 

fakta yang ada di masyarakat dalam hal ini disebut sebagai penelitian lapangan 

(field research) yang diambil untuk digunakan, baik dari badan hukum ataupun 

badan pemerintah kemudian masalah yang ada dalam penelitian ini akan 

dihubungkan dengan hal tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di PT. Dinar Wisesa Mahakarya yang 

beralamatkan di Jalan Mangga III Graha Togika Blok A, Nomor. 15, Makassar, 

Sulawesi Selatan. Perusahaan ini memiliki masalah terkait ketenagakerjaan, 

sehingga penulis menjadikannya objek penelitian. 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis-sosiologis. Merupakan 

pendekatan yang berfokus pada penerapan regulasi dalam hal ini

 
63 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti 2009), h. 52. 
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Perundang-undangan dan kontrak secara nyata dalam kejadian hukum di 

masyarakat   beragam indikator yang kolektif dalam hal pondasi sosial 

merupakan  suatu fakta objektifitas atau fakta subjektifitas.64 Pendekatan ini 

bertujuan menegaskan hasil penerapan kejadian hukum telah tepat atau tidak 

tepat dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang atau ketentuan 

kontrak. 

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

otoritas atau bersifat autoritatif yang meliputi data yang diperoleh di 

lapangan yaitu dari PT. Dinar Wisesa Mahakarya secara langsung dan 

berupa Peraturan Perundang-Undangan mengenai karya tulis ini yaitu 

permasalahan yang ada di dalamnya; 

2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang 

dijadikan bahan hukum yaitu pendapat para sarjana hukum, doktrin, 

yurisprudensi, hukum, jurnal-jurnal hukum maupun karya ahli hukum 

berupa buku;  

3. Bahan hukum tersier merupakan kumpulan data bahan hukum sebagai 

campuran antara sumber data sekunder dan primer atau kolaborasi 

 
64 Supriadi dan Tri Suhendra Arbani, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa (Studi Kasus 
Kabupaten Bone)” Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 4, Nomor 2, 
Agustus 2022. h. 435. 
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keduanya sehingga data tersendiri tercipta dari hal tersebut. Seperti 

draft bacaan, direktori dan semacamnya.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang terdiri dari 4 

yakni: 

1. Observasi/Pengamatan 

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik ini dituntut 

untuk melakukan pengamatan yang dapat peneliti lakukan secara tidak 

langsung di lapangan maupun secara langsung di lapangan; 

2. Wawancara/Tanya Jawab 

Secara langsung peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data 

dimana responden yang terkait dengan penelitian akan ditanya atau 

diwawancarai, yaitu PT. Dinar Wisesa Mahakarya; 

3. Dokumentasi 

Pada proses ini dilakukan tahapan wawancara kemudian penulis atau 

penyusun mengambil gambar sehingga dinamakan teknik dokumentasi. 

Peneliti melakukan penelitian langsung dilapangkan kemudian menjadikan 

metode ini sebagai bukti bahwa telah dilakukan penelitian dan juga 

penggunaan metode ini sebagai acuan metode penelitian; 

4. Studi Kepustakaan  

Penggunaan metode ini dilakukan peneliti dengan melakukan 

penelusuran dan menghimpun keterangan-keterangan ataupun dokumen-
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dokumen yang penelitian ini butuhkan. Selanjutnya perbandingan 

pelaksanaan akan ditinjau oleh peneliti yang peneliti dapatkan dari semua 

bahan hukum yang relevan dengan masalah yang peneliti bahas, internet, 

Peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur hukum.  

F. Instrumen Penelitian  

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan alat-alat dimana 

data yang peneliti peroleh dan kumpulkan akan peneliti peroleh menggunakan 

bantuan alat tersebut. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pedoman tertulis yang berupa daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada informan agar informasi yang diperlukan dapat diperoleh 

melalui kegiatan wawancara mengganti jalan alat ini sebaai dasar pertanyaan. 

Selanjutnya adalah alat tulis dan buku catatan sehingga percakapan dengan 

informan dapat peneliti peroleh informasi melalui kegiatan pencatatan pada 

alat tersebut. Selanjutnya yaitu kamera yang digunakan saat wawancara 

dengan informan melalui pengambilan gambar maupun memotret proses 

penelitian. Terakhir yaitu tape recorder agar proses informan dan narasumber 

berupa percakapannya dapat direkam agar catatan yang telah ditulis dapat 

lebih dikuatkan dengan adanya rekaman ini. 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Data-data yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan melalui proses 

pengolahan berdasar pada sifat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. 

Terdapat langkah yang dilakukan dan metode dalam pengolahan data yaitu:  
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1. Menyeleksi data. Pada proses ini topik penelitian akan digunakan sebagai 

dasar dalam memilih data yang relevan;  

2. Mengklasifikasikan data. Peneliti dapat lebih mudah mendeskripsikan 

pokok pembahasan dengan melakukan pengelompokan dari data atu hasil 

yang peneliti peroleh; 

3. Pemeriksaan dan Editing data. Pada tahap penelitian data yang diperoleh 

akan melalui proses pemeriksaan kembali sehingga data yang telah 

diperoleh dari sumber yang ada dapat dihilangkan keraguan terhadapnya 

serta peneliti dapat mengetahui keabsahan dan hubungan data; 

4. Menyusun data. Sesuai dengan aturan data yang telah diperoleh akan 

disusun secara sistematis dan berurut serta relevan dengan penelitian ini 

yaitu memuat jawaban dari permasalah. 

Pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam metode analisis 

kualitatif digunakan sebagai analisis untuk keseluruhan data yang peneliti 

peroleh. Maksud dari analisis kualitatif yaitu penggunaan analisis untuk secara 

jelas menjabarkan keadaan ataupun kenyataan dalam bentuk kalimat akan 

suatu objek agar secara rinci dan jelas diperoleh gambaran mengenai masalah 

yang peneliti bahas sehingga pada akhirnya kesimpulan dapat dengan mudah 

ditarik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

1. Sejarah Lokasi Penelitian 

PT. Dinar Wisesa Mahakarya merupakan perusahaan kontraktor yang 

bergerak di bidang konstruksi bangunan, pengadaan barang atau jasa. 

Perusahaan ini berdiri karena adanya motivasi menjadi mitra kerja dengan 

masyarakat dalam hal pembangunan. Bangunan tersebut berupa bangunan 

komersial, bangunan pergudangan, industri, bangunan tunggal, dan 

perumahan multihunian termasuk perawatanya. Tujuan PT. Dinar Wisesa 

Mahakarya untuk membantu PT. Wijaya Karya Beton (WIKA) dalam hal 

pembangunan dengan cara menyediakan jasa tenaga-tenaga yang ahli di 

bidangnya serta tenaga yang mendapatkan sertifikat nasional.  

PT. Dinar Wisesa Mahakarya bertempat di Kawasan Industri Makassar 

(KIMA) Nomor 19. Melihat perkembangan demikian pesat ditambah dengan 

pola manajemen yang lebih terbuka, maka untuk menyikapi hal tersebut PT. 

Dinar Wisesa Mahakarya memiliki tenaga ahli yang bersertifikasi nasional. 

Sehingga dengan yakin setiap proyek yang diterima mampu memberi hasil 

yang sesuai dengan standar spesifikasi nasional. PT. Dinar Wisesa Mahakarya 

juga menggunakan alat dan bahan yang berkualitas sehingga menghasilkan 

bangunan dan perawatan yang berkualitas sesuai dengan keinginan pemberi 

tugas. Perusahaan ini juga mempunyai prinsip bahwa tidak akan pernah 

berhenti belajar dan berupaya untuk meningkatkan kualitas demi kepuasan 
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pemberi tugas, karena bagi PT. Dinar Wisesa Mahakarya merupakan 

kehormatan jika dipercayakan untuk membangun suatu proyek. 

2. Visi Dan Misi 

Visi 

Perusahaan Visi berdirinya PT. Dinar Wisesa Mahakarya adalah sebagai 

berikut:  

1. Menjadi mitra kerja yang berkualitas dengan tenaga kerja yang 

bersertifikasi untuk dapat menciptakan kota yang indah dibidang 

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Menjadi perusahaan jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa yang 

berkembang secara berkesinambungan. Perkembangan tersebut akan 

menjadikan perusahaan yang professional. Perusahaan yang profesional 

akan mengutamakan kecepatan, ketepatan waktu tanpa mengurangi 

kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik.  

3. Mengembangkan perusahaan menjadi lebih maju, lebih besar dan mampu 

berkompetitif.  

4. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan, pengurus, pemegang saham 

dan mencapai konsep tata kelola perusahaan yang baik.  

Misi 

Dalam mendirikan sebuah perusahaan PT. Dinar Wisesa Mahakarya juga 

memiliki misi sebagai berikut:  

1. Membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat Sulawesi Selatan;  
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2. Menjadikan penyedia jasa yang berkualitas standar nasional yang 

berkompeten di bidangnya;  

3. Membantu dan mensejahterakan bangsa Indonesia bersama PT. Dinar 

Wisesa Mahakarya; 

4. Membantu setiap orang atau badan dalam perawatan aset tetapnya, baik 

perumahan maupun perusahaan; 

5. Memberi produk yang berkualitas dan terjamin mutunya; 

6. Mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan mencapai tujuan bersama;  

7. Penerapan prinsip ketelitian, kebijaksanaan dalam pengambilan 

keputusan dan tata kelola perusahaan yang baik; 

8. Peningkatan kompetisi di era globalisasi lewat kerjasama dengan 

perusahaan kontraktor Nasional maupun Internasional; 

9. Menjaga kepercayaan loyalitas pelanggan; 

10. Menjadi perusahaan yang mampu bersaing secara kompetitif dan selalu 

berusaha memberikan yang terbaik bagi pemberi tugas.  

11. Selalu mengutamakan kepentingan pelanggan; 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan dalam hal ini PT. Dinar Wisesa Mahakarya 

memiliki gambaran sebagai berikut: 
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Dalam sebuah perusahaan baik pemerintah maupun swasta sangat 

penting agar sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan sistematis 

sehingga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing 

fungsi pada perusahaan menjadi jelas. Demikian pula pada PT. Dinar Wisesa 

Mahakarya yang mempunyai struktur organisasi sebagai pondasi dasar bagi 

kegiatan operasional yang mampu memberikan gambaran mengenai tugas 

dan lini tanggung jawab yang harus dijalankan. Keberhasilan pelaksanaan 

strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Struktur 

organisasi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk 
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mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan dibuat struktur organisasi adalah 

sebagai berikut:  

1. Terdapat kejelasan dan ketegasan perihal wewenang dan tanggung jawab 

pada setiap jabatan yang ada; 

2. Terdapat unsur bantuan dalam bentuk susunan kepegawaian dan 

dukungan dari tiap-tiap unsur organisasi yang spesifikasi terhadap 

jabatannya; 

3. Dengan adanya faktor fungsional diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas kerja. Unit-unit organisasi sesuai dengan yang terdapat dalan 

struktur organisasi; 

PT. Dinar Wisesa Mahakarya dipimpin oleh pemilik perusahaan dan 

dibantu oleh beberapa bagian. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. Tugas merupakan kewajiban yang harus dikerjakan 

seseorang, dalam pekerjaannya tugas dapat diartikan pula sebagai suatu 

pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena 

pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab diri sendiri. Dalam sebuah 

organisasi yang mengikat bagian-bagian suatu struktur organisasi tersebut 

adalah hubungan wewenangnya. Keharusan untuk melakukan semua 

kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yaitu dari wewenang 

yang diterima. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, 

ketika wewenang diterima maka tanggung jawab harus diterima dengan 

sebaik-baiknya. 
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B. Proses yang Dilakukan PT. Dinar Wisesa Mahakarya dalam 

Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit dan 

Tripartit 

Penyelesaian sengketa pada hubungan industrial mencakup dua cara 

atau metode, seperti penyelesaian secara litigasi dan secara non litigasi. Salah 

satu cara yang sekarang dipilih oleh masyarakat termasuk perusahaan ialah 

melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini secara non 

litigasi. Penyelesaian secara non litigasi menghasilkan kesepakatan yang 

sifatnya saling menguntungkan para pihak, rahasia, prosesnya cepat dan 

hubungan pihak yang bersengketa bisa berlangsung baik.  Hal ini tentunya 

menjadi peluang yang bisa menjadi opsi bagi siapapun yang bersengketa, 

terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia. Penyelesaian non litigasi ini 

merupakan cerminan sistem penyelesaian sengketa yang hidup dan menjadi 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih suka menempu cara musyawarah 

bersama. Seperti halnya teori produktivitas dalam hukum ketenagakerjaan 

yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor produksi pada perubahan 

perilaku yang bisa mencapai hal tersebut seperti pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, sikap dan perilaku.   

 

Maka dari itu, berdasarkan tinjuan teoritis yang ada serta permasalahan 

pada PT. Dinar Wisesa Mahakarya, menyoal tidak ditunaikan hak dari para 

pekerja terkait upa. Langkah yang ditempuh oleh pihak perusahaan dan pihak 

pekerja dapat dikatakan bahwa para pihak lebih mengambil langkah 

penyelesaian secara non litigasi, karena dengan cara ini dapat menghemat 

waktu perselisihan dan masih dalam ranah penyelesaian secara kekeluargaan 

di luar Pengadilan. Berbeda dengan penyelesaian secara litigasi, di mana 

proses penyelesaiannya yang lama dan dapat merugikan perusahaan akibat 
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waktu yang lama. Oleh karena itu, penyelesaian yang di ambil oleh PT. Dinar 

Wisesa Mahakarya secara non litigasi dapat diklasifikasikan menjadi dua 

sebagai berikut: 

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara 

Bipartit 

Perundingan bipartit pada hakekatnya merupakan upaya musyawarah 

untuk mufakat antara pengusaha dan pihak pekerja/buruh. Lingkup 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit meliputi 

keempat jenis perselisihan, yakni:  

a.  Perselisihan hak  

Yaitu perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi 

isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuhan atau 

ketentuan peraturan perundangan. 

b. Perselisihan kepentingan 

Yaitu perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat 

perburuhan atau yang timbul karena tidak ada persesuaian paham 

mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. 

Setiap perselisihan hubungan industrial harus terlebih dahulu 

diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja 

dalam waktu sesuai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dihitung 

sejak tanggal dimulainya perundingan. Agar perundingan itu tidak berlarut-

larut, penyelesaian perselisihan melalui bipartit dibatasi waktunya, 

dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan 
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(Pasal 136 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 3 

ayat (1) sampai (3) UU Nomor 2 Tahun 2004). Dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan apabila salah satu pihak menolak untuk berunding atau 

telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka 

perundingan bipartit dianggap gagal sehingga salah satu pihak atau kedua 

belah pihak wajib mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan 

melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui bipartit telah 

dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib 

menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian 

melalui beberapa metode. Namun, dalam proses penyelesaian secara 

bipartit ini tidak memiliki pihak ketiga dalam penyelesaiannya, ini 

menunjukkan proses yang dijalankan adalah negosiasi. Di mana negosiasi 

merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan 

yang sama maupun yang berbeda. 

Begitu pula dengan apa yang dialami oleh PT. Dinar Wisesa 

Mahakarya. Dalam wawancara bersama Bapak Akbar selaku kuasa hukum 

yang diamanahkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Dinar Wisesa 

Mahakarya pada hari Jum’at tanggal 19 April 2024 bahwa awal mula 

perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pihak buruh dengan 

pihak perusahaan diakibatkan perusahaan terlambat membayarkan 
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Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran kepada pekerja pada kurun waktu 

tahun 2022 sampai dengan 2023. Pada 25 April 2022 sejatinya THR 

dibayarkan kepada para pekerja, akan tetapi sampai lebaran usai, mereka 

tidak kunjung mendapatkan kepastian pencairan THR. Kemudian, di tahun 

mendatang tepatnya pada 17 April 2023, kembali para pekerja mendapat 

janji berupa pemberian THR dari perusahaan.65 Para pekerja tentu sudah 

gerah dengan janji-janji yang diberikan perusahaan, sehingga para pekerja 

melakukan mogok kerja guna menuntut haknya dipenuhi oleh perusahaan 

tempatnya bekerja tersebut.  

Selanjutnya, para pekerja meminta untuk diadakannya pertemuan 

dengan pihak perusahaan guna membahas persoalan yang terjadi. Bagi 

perusahaan sendiri, kasus ini menjadi kasus pertama sejak didirikan. Pada 

21 Mei 2023 akhirnya pihak yang bersengketa baik dari pekerja maupun 

perusahaan dalam hal ini PT. Dinar Wisesa Mahakarya melakukan 

penyelesaian sengketa secara bipartit untuk menyelesaikan masalah yang 

ada. Namun, dalam proses musyawarah yang dilakukan bersama tersebut 

tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan, karena pekerja meminta 

pembayaran THR secara penuh, akan tetapi perusahaan tidak ingin 

membayarkan secara penuh. Tidak lama berselang, para pihak yang 

berselisih kembali melakukan upaya bipartit untuk kedua kalinya pada 27 

Juni 2023 di kantor PT. Dinar Wisesa Mahakarya.  

 
65 Wawancara Bersama PT. Dinar Wisesa Mahakarya Pada 19 April 2024. 
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Pihak pekerja diwakili oleh serikatnya kembali meminta hak dan 

menginginkan kompensasi selama bekerja. Pihak perusahaan kemudian 

mengambil keputusan untuk membayarkan setengah dari THR dan 

kompensasi para karyawannya. Serikat pekerja tidak ingin THR dan 

kompensasi pekerja yang bermasalah dibayar cuma setengah. Alhasil 

kesepakatan tidak tercapai dan pekerja kemudian melakukan upaya yang 

kedua, yakni upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara 

tripartit pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.   

Apabila perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah 

pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti 

bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah 

dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib 

menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian 

melalui konsiliasi, arbitrase atau mediasi. 

2. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara 

Tripatit 

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menghasilkan kesepakatan 

dan mengutamkan keadilan bagi kedua pihak, apabila dalam tahap bipartit 

gagal mencapai kesepakatan maka penyelesaian perselisihan dilakukan ke 

tahap berikutnya. Penyelesaian melalui mediasi dilaksanakan setelah para 
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pihak mencacatkan perselisihannya kepada instansi ketenagakerjaan 

setempat, karena tidak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya 

melalui arbitrase, konsiliasi atau karena menyangkut perselisihan hak. 

Dengan demikian, penyelesaian melalui mediasi menjadi wajib. 

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang 

berada di setiap kantor instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Dalam 

kasus ini, penyelesaian perselisihan berlanjut ke tahap tripartit dilakukan 

melalui tahap yang dinamakan sebagai mediasi. Mediasi adalah 

musyawarah yang dilakukan dengan ditengahi oleh seorang mediator yang 

netral dari pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan 

hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Untuk kasus ini sendiri terdapat 

dua perselisihan yang terjadi, diantaranya perselisihan hak dan 

perselisihan kepentingan. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari 

kerja setelah menerima pelimpahan PPHI, mediator sudah mengadakan 

penelitian tentang duduknya perkara. Dalam waktu paling lama 30 hari 

kerja sejak menerima pelimpahan perselisihan, harus sudah menyelesaikan 

tugasnya (Pasal 10 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) 

Dalam  proses  penyelesaian  tripartit merupakan langkah musyawarah 

yang dilakukan baik oleh para pekerja selaku pihak pertama PT. Dinar 

Wisesa Mahakarya selaku pihak kedua dan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Makassar sebagai pihak ketiga. Menurut Ibu Nurul Ariyani yang 
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mengemukakan bahwa pelaksanaan keputusan yang   dihasilkan   melalui 

penyelesaian tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 

berpedoman pada mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang 

termuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial.66  

Jika berkaca pada alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

yang dialami oleh PT. Dinar Wisesa Mahakarya pada proses ini tepatnya di 

tanggal 19 Juli 2024, pihak buruh tetap konsisten pada tuntutannya, yakni 

terkait dengan pembayaran THR dan kompensasi yang tidak dibayarkan 

pihak perusahaan.67 Dalam hal tercapai  kesepakatan  penyelesaian  

sengketa  ketenagakerjaan  melalui  mediasi,  maka dibuat   keputusan   

tripartit   dan   apabila   tidak   tercapai   kesepakatan   penyelesaian sengketa  

ketenagakerjaan  melalui  mediasi,  maka  mediator  mengeluarkan  anjuran 

tertulis.  Dan  dalam  hal  para  pihak  menyetujui  anjuran  tertulis,  maka  

mediator  harus sudah selesai membantu para pihak membuat keputusan 

tripartit. Keputusan tripartit dalam proses mediasi tersebut berujung 

dengan tidak adanya kesepakatan atau biasa disebut dengan istilah 

deadlock. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak perusahaan tetap 

bersikeras untuk tidak memenuhi usulan serikat pekerja/buruh terkait 

pemenuhan hak mereka. Dalam mediasi tersebut, perusahaan juga 

mengungkapkan bahwa tidak akan memberikan THR kepada pekerja 

 
66 Wawancara Bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Pada 21 April 2024. 
67 Wawancara Bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Pada 1 Mei 2024. 
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melainkan hanya sebagian kompensasi yang akan diterima. Sebenarnya jika 

kesepakatan tercapai dalam proses mediasi, maka dibentuk perjanjian 

bersama yang harus ditandatangani oleh pihak serikat pekerja dan pihak 

perusahaan dengan disaksikan oleh mediator yang bertugas.  

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka mediator akan memberikan 

ajuran tertulis yang jika kesepakatan tercapai dalam proses mediasi, maka 

dibentuk perjanjian bersama yang harus ditandatangani oleh pihak serikat 

pekerja dan pihak perusahaan dengan disaksikan oleh mediator yang 

bertugas, tentunya akan diberikan kepada kedua pihak untuk kemudian 

disetujui atau ditolak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 jika tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Ternyata setelah melakukan 

proses penyelesaian hubungan industrial secara tripartit, apabila dalam 

proses mediasi salah satu pihak atau para pihak menggunakan jasa kuasa 

hukum, pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum tersebut harus tetap 

hadir. Apabila para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan 

waktu penyelesaian ternyata pihak pemohon tidak hadir, permohonan 

tersebut dihapus dari buku perselisihan. 

C. Langkah Hukum Ketika Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial secara Bipartit dan Tripartit Tidak Mencapai Kesepakatan 

Apabila penyelesaian melalui mediasi tidak adanya kesepakatan kedua 

belah pihak maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2004 bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:  

1. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;  

2. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi 

pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;  

3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada 

mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam 

waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima 

anjuran tertulis;  

4. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;  

5. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah 

selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk 

kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama 

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

Dalam hal upaya tripartit tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat 

melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial melalui lembaga litigasi pada dasarnya berdasarkan pada Pasal 



54 
 

 

24 ayat (2) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkunggan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Lembaga litigasi tersebut yang relevan terhadap penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yakni pengadilan khusus yang terdapat pada 

lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pengadilan Khusus adalah 

pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang 

diatur dalam undang-undang 

Peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Hubungan Industrial. 

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 yakni Pengadilan Hubungan 

Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan 

peradilan umum, jadi dapat disimpulkan untuk penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui lembaga peradilan merupakan kewenangan 

daripada pengadilan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial 

berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 yakni Pengadilan 

Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. “PHI adalah 

bentuk pengadilan khusus dari pengadilan negeri,” jadi dapat disimpulkan 
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pengadilan hubungan industrial keberadaannya ada pada peradilan umum 

yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial. 

Pengadilan hubungan industrial menurut Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 

yakni Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa 

dan memutus:  

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;  

2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;  

3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;  

4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

Perselisihan hubungan industrial berwenang pada “tingkat pertama 

untukperselisihan hak dan persilisihan, sehingga para pihak masih dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tingkat pertama dan terakhir 

(final) untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat 

pekerja.” Berdasarkan pada Pasal dan pendapat tersebut dapat disimpukan 

bahwa pada point a tentang perselisihan hak dan point b tentang 

perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan upah Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan kompensasi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, 

sementara untuk point b tentang perselisihan kepentingan dan point d 

tentang perselisihan serikat pekerja hanya dapat dilakukan pada 

pengadilan tingkat pertama dan terakhir.  
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Namun timbul pertanyaan apabila dari ketentuan di atas apabila 

perselisihan sudah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat 

kasasi apakah masih bisa melakukan upaya hukum, dari pertanyaan 

tersebut bahwa peselisihan tersebut masih bisa dilakukan melalui 

Peninjauan Kembali apabila telah ditemukan bukti baru. Prosedur 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui 

lembaga peradilan, namun apabila menginginkan penyelesaian ini maka 

para pihak diharuskan melampirkan bukti perundingan yang dinyatakan 

gagal dalam jalur perundingan. Menurut Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 

2004 Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui 

mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib 

mengembalikan gugatan kepada pengugat. Pengembalian gugatan 

dimaksudkan agar penggugat memperbaiki atau menyempurnakan 

gugatannya. 

Pengajuan gugatan menurut Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 yakni 

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan tersebut dapat diajukan 

salah satu pihak yang dirugikan dengan tenggang waktu 1 tahun setelah 

diterimanya/diberitahukannya oleh pihak yang memberikan keputusan. 

Selanjutnya hakim dapat melakukan pemeriksaan dengan acara biasa, 

apabila gugatan diterima maka majelis hakim dalam waktu paling lama 7 

hari kerja harus melakukan sidang pertama. Namun apabila terdapat salah 
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satu pihak tidak menghadiri sidang menurut Pasal 93 ayat (3) UU No. 2 

Tahun 2004 bahwa Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu 

atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan.  

Apabila dari penggugat atau kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang 

setelah dipanggil secara patut maka gugatan tersebut dianggap gugur, 

namun penggugat masih berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. 

Sementara itu apabila pihak tergugat atau kuasa hukumnya yang tidak 

menghadiri sidang setelah dipanggil secara patut, maka majelis hakim 

dapat memerikasa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. 

Sedangkan pemerikasaan dengan acara cepat dapat dilakukan berdasarkan 

Pasal 98 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 bahwa Apabila terdapat kepentingan 

para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus 

dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang 

berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon 

kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa 

dipercepat. 

Pemeriksaan dengan acara cepat harus dilakukan penetapan oleh ketua 

pengadilan negeri untuk menolak atau menerima permohonan dengan 

jangka waktu 7 hari kerja setelah permohonan diterima. Ketua Pengadilan 

Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya 

penetapan menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang 

tanpa melalui prosedur pemeriksaan sementara tenggang waktu untuk 

jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan 
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tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Pengambilan keputusan majelis 

hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan 

keadilan dan sifat dari sidang tersebut dibuka untuk umum. Sementara itu 

menurut Pasal 102 ayat (1)UU No. 2 Tahun 2004 bahwa putusan pengadilan 

harus memuat :  

1. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;  

2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat 

kedudukan para pihak yang berselisih;  

3. Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/ tergugat 

yang jelas;  

4. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang 

terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;  

5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;  

6. Amar putusan tentang sengketa;  

7. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, 

nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya 

para pihak  

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam penyelesaian 

kasus tersebut diberikan untuk majelis hakim selambat-lambatnya 50 hari 

kerja terhitung sejak dimulainya sidang pertama untuk memberikan 

putusan. Kemudian dalam jangka waktu 7 hari panitera pengadilan negeri 

dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan 
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putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada 

para pihak.  

Apabila dari putusan tersebut terdapat perlawanan dari salah satu 

pihak maka diberikan batas waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja 

setelah menerima pemberitahuan putusan atau setelah pembacaan 

putusan. Majelis hakim kasasi harus memberikan putusan dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan kasasi diterima. 

“Walaupun putusan hakim itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk 

melakukan peninjauan kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan 

dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam 

itu.”Peninjauan Kembali yang selanjutnya disebut Peninjauan Kembali (PK) 

dapat diajukan dengan tenggang waktu 180 hari sejak ditemukan bukti 

baru, sejak pertama diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat sejak 

putusan hakim kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis memberikan analisis 

bahwa dalam penyelesaian kasus yang dilakukan PT. Dinar Wisesa 

Mahakarya melakukan metode penyelesaian secara non litigasi, yang 

berarti dilakukan tidak di dalam muka pengadilan. Penyelesaian 

perselisihan industrial secara non litigasi dan dalam praktiknya, 

merupakan penyelesaian yang tergolong cepat, sederhana dan dilakukan 

dengan cara kekeluargaan. Ketimbang memilih metode litigasi atau 

melakukan penyelesaian permasalahan di Pengadilan yang tergolong 

memberikan dampak yang kurang baik bagi pihak yang bersengketa, karena 
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biayanya mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga PT. Dinar 

Wisesa Mahakarya dan pihak pekerjanya yang berselisih tersebut  lebih 

memilih cara atau metode penyelesaian secara  non litigasi yang terdiri dari 

dua metode penyelesaian, yakni secara bipartit dan tripartit. 

 

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut mengalami banyak 

kendala mulai dari proses bipartit hingga tripartit. Pada langkah bipartit , 

kedua belah pihak tidak bersepakat soal  upah berupa THR yang diberikan 

Oleh PT. Dinar Wisesa Mahakarya. Para pekerja ingin menuntut THR 

dibayarkan sepenuhnya selama dua tahun mereka bekerja di perusahaan 

tersebut. Pada langkah tripartit, lagi dan lagi para pihak tidak menemui titik 

terang soal pelunasan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Hal ini tentu 

tidak sesuai dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini bahwa 

dalam teori ketenagakerjaan seperti teori kemakmuran, labor marketing 

dan produkivitas lebih menitikberatkan pada pekerja harus mendapatkan 

keadilan yang utuh terkait hak yang dimilikinya dalam bekerja, karena 

pekerja disebut juga sebagai economist agent yang dibutuhkan dalam 

perusahaan guna menunjang produktivitas mereka, sehingga apa yang 

dikerjakan berjalan dengan baik sesuai standar perusahaan. Sejatinya PT. 

Dinar Wisesa Mahakarya melanggar aturan terkait pengupahan tersebut, 

namun perusahaan justru menghindar dari tanggung jawabnya. Langkah 

yang terakhir para pekerja bisa lakukan adalah dengan melakukan gugatan 

ke Pengadilan Niaga guna mengharap keadilan yang paripurna bagi para 

pekerja yang ada pada PT. Dinar Wisesa Mahakarya 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi pokok pembahasan adalah: 

1.  Setiap perselisihan hubungan industrial harus terlebih dahulu 

diselesaikan melalui perundingan bipartit dengan metode negosiasi 

antara pengusaha dan pekerja biasanya dilakukan paling lama 30 hari 

kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan apabila salah satu pihak menolak untuk berunding 

atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, 

maka perundingan bipartit dianggap gagal. Pada tingkat kedua proses 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara 

tripartit, yakni penyelesaian melalui pihak ketiga dilaksanakan setelah 

para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi 

ketenagakerjaan setempat dengan metode mediasi. 

2.  Dalam hal upaya tripartit tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat 

melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Hubungan Industrial. Yang dimana diatur dalam Pasal 13 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 

B. Saran 

Adapun saran kepada pembuat Undang-Undang agar bisa merevisi atau 

memperbaiki guna memperingkas proses penyelesaian perselisihan 
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hubungan industrial, ataupun dengan memaksimalkan proses penyelesaian 

pada tahap mediasi bipartit sampai tripartit; 

1. Kepada para pihak yang dalam hal ini pihak pekerja dan pengusaha harus 

bisa lebih mengedepankan demokratisasi di tempat kerja, sehingga bisa 

menciptakan iklim hubungan kerja yang harmonis dan bisa saling 

membutuhkan satu sama lain, seperti pengusaha pasti membutuhkan 

pekerja untuk menjalankan bisnis usahanya, begitu pun pekerja yang 

membutuhkan upah yang layak demi melangsungkan kehidupan 

keluarganya; 

2. Kepada struktur hukum dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

pihak disnakertrans atau pengawas ketenagakerjaan, hakim, dan para 

pihak yang terkait agar mengedepankan rasa keterbukaan pada proses 

penyelesaian perselisihan, guna meminimalisir buruk sangka dari para 

pihak terhadap putusan yang bersifat subjektif. 
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