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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 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص 

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

hamza ء

h 

, Apostop 
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 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ َ

 Kasrah I I ـ َ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan 

i 

  ك

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan 



 

xi 

 

u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

  ..ا|  ي ...

fathah dan 

alif atau 

ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

  ˚و

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah 

yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati 

atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
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kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

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

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ’ ), dalam 

transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah (َِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatas (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis 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.../...:4 = QS Al-Ma’idah/5:33  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : SITI WULAN MAHARANI 

Nim   : 10400120123 

Judul  : “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR” 

Penelitian ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Pekerja 
Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar”. Faktor 
Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemenuhan hak hak dalam 
pemberian perlindungan hukum kepada para pekerja kontrak terlebih dalam 
hal perpanjangan masa kontrak serta status para pekerja kontrak. Jenis 
Penelitian ini ialah Hukum Empiris dengan pendekatan perundang-undangan 
adapun lokasi penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jln. Ratulangi No 3 dalam penggunaan 
metode menganalisis data ialah deskriptif, dimana mengumpulkan fakta-
fakta yang terjadi di lapangan. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang 
belum mengetahui pentingnya mendapatkan perlindungan serta pemenuhan 
akan hak-hak yang harusnya di tunaikan oleh perusahaan tersebut. Dalam 
penerapan aturan hukum perlindungan hukum pekerja kontrak  masih 
kurang karena PDAM sendiri memiliki kebijakan bahwa hak preogratif di 
berikan oleh Direksi yang mana mengesampingkan aturan perundang-
undangan. sedangkan Aturan hukum yang di gunakan oleh PDAM juga masih 
mengacu pada UU NO 13 TAHUN 2003, padahal pada kenyataannya UU 
tersebut telah mengalami banyak revisi dan sangat penting bagi Perusahaan 
untuk tetap ikut andil dalam memperhatikan lebih maksimal akan hak-hak 
bagi para pekerja kontrak agar seluruh pekerja dapat hidup secara Sejahtera 
dan adil.Peluang yang di dapatkan oleh para pekerja akan adanya hak 
mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi sebenarnya akan jauh 
lebih baik jika para pekerja lebih memperhatikan aturan yang ada karena 
manfaatnya akan Kembali kepada pekerja dan juga akan memberikan 
keuntungan bagi Perusahaan, juga bagi para perusaan jauh lebih menyoroti 
akan hal aturan yang di berlakukan pada perusaannya. ini ialah dapat 
memberikan manfaat  

Kesimpulan dalam Penelitian ini yang menyangkut persoalan 
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kota Makassar ada beberapa faktor atau aspek yang perlu di perhatikan 
dalam Aturan Hukum yang di berlakukan oleh Perusahaan daerah air minum 
kota makassar terhadap para pekerja, yaitu Pemerintah serta para Direksi  
harus lebih memperhatikan lebih besar aturan yang di terapkannya,tidak 
adanya penyimpangan antara para atasan terhadap para pekerja 
kontrak,serta adilnya para Direksi dalam memberlakukan aturannya. Juga 
pentingnya Perusahaan untuk terus memperhatikan pemberlakuan regulasi 
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terbaru secara berkala agar tidak ketinggalan dan dapat tetap memberikan 
ketegasan terhadap seluruh pekerja kontrak. Pentingnya juga agar tidak 
memberikan perbedaan antara sesame manusia,karena semua para pekerja 
tidak dapat di perlakukan tidak adil dan baiknya jika tetap memperlakukan 
sesame manusia sama rata di mata hukum, itulah mengapa pentingnya peran 
regulasi pada Perusahaan yang memberikan perlindungan hukum bagi para 
pekerja kontrak agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. 
 
Kata Kunci : Masa Kontrak; Pekerja Kontrak; Perusahaan Daerah Air Minum. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan 

diarahkan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus dapat 

menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, 

perlindungan dan penegakan hukum.1 

Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan penindakan hukum 

melaksanakan aturan hukum dengan hati-hati mengingat posisi 

pengusaha dan pekerja merupakan aset potensial bagi negara, sekaligus 

subyek pembangunan nasional yang berkedudukan sama dihadapan 

hukum. Aturan hukum sebagai pedoman tingkah laku wajib dipatuhi para 

pihak dan dengan penuh rasa tanggung-jawab. Kepatuhan bukan 

merupakan paksaan, melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum. 

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat 

melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan 

dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, 

Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan 

perundang-undangan (heterotom) dan hukum yang bersifat otonom. 

Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang 

 
1 Soewono, D. H. (2017). Analisis Hukum Ketengakerjaan Di Indonesia. hal 1. 
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sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran.2 

Berkepastian, dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam 

proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan 

pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan 

kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, 

jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum 

memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat 

ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat 

kesejahteraan, standar pengupahan serta syarat kerja, sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan makna 

keadilan menurut ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, 

bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan3”. Demikian pula ketentuan Pasal 28 D ayat 

(2) Undang- Undang Dasar 1945, bahwa : “Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja” ; Begitu pula pada ketentuan syariat islam pada prinsip 

keadilan yang terdapat pada surah Al-Hadid, Keadilan penting bagi 

kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang 

layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

surat Al-Hadid (57:25) : 

 

 
2 Turro S Wongkaren, Rachmat Reksa Samudra, Ratna Indrayanti, Faris Azhari, 

Muhyiddin. (2015). Analisa Implementasi UU Cipta Kerja cluster Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu dan Alih Daya, 27. 
3 (UUD 1945 pasal 27 Ayat 2) 
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وَ  بِٱلۡقِسۡطِِۖ  ٱلنَّاسُ  لِيَقوُمَ  وَٱلۡمِيزَانَ  بَ  ٱلۡكِتََٰ مَعهَُمُ  وَأنَزَلۡنَا  تِ  بِٱلۡبيَ ِنََٰ رُسُلَنَا  أرَۡسَلۡنَا  أنَزَلۡنَا  لَقَدۡ 
 َ ٱللََّّ إِنَّ  بِٱلۡغَيۡبِِۚ  وَرُسُلَهۥُ  ينَصُرُهۥُ  مَن   ُ وَلِيعَۡلمََ ٱللََّّ لِلنَّاسِ  فِعُ  وَمَنََٰ شَدِيدٞ  بأَۡسٞ  فِيهِ  قَوِيٌّ  ٱلۡحَدِيدَ   

 عَزِيزٞ   
Artinya:  
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 
rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
kuat lagi Maha Perkasa.4 
 

Penegakan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam re- 

alitas baik dalam wujud karena adanya pelanggaran hukum atau tindak 

pidana maupun yang bukan tindak pidana, maka ini lah yang disebut 

dengan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yaitu: 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mewujudkan tujuan hukum 

yang secara teoretik kita kenal dengan tujuannya adalah untuk: keadilan, 

kemanfaatan atau daya guna dan kepastian hukum, ternyata tidak lah 

semudah yang kita bayangkan selayaknya membalikkan telapak tangan. 

Berbagai aspek kehidupan dapat ikut mempengaruhi berfungsinya 

hukum di dalam realitas kehidupan masyarakat. Baik pengaruh positif 

untuk mendukung penegakan hukum sebagaimana mestinya maupun 

pengaruh negative untuk membawa hukum kepada tujuan atau kehendak 

sebagaimana mestinya (hukum sebagai komod- iti). 5 

Hukum dasar memberikan kedudukan kepada seseorang pada 

 
4 Ibid, h. 541 
5 Buku Ahkam Jayadi.(2022). Legalitas Spirituak Dalam Penegakan Hukum. Bandung. 

INDIE PRESS. 
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derajat yang sama satu terhadap lainnya. Hal ini berlaku pula bagi 

pekerja yang bekerja pada pengusaha, baik lingkungan swasta (murni), 

badan usaha milik negara maupun karyawan negara dan sektor lainnya. 

Hal ini tersurat dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yakni : “Setiap 

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun...”, bahkan Pasal 28I ini memberikan perlindungan bagi mereka, 

meluputi pula pekerja atas perlakuan diskriminatif. Pernyataan ini 

menegaskan adanya kewajiban bagi pengusaha untuk memperlakukan 

para pekerja secara adil dan proporsional sesuai asas keseimbangan 

kepentingan. Dalam posisi ini pekerja sebagai mitra usaha, bukan 

merupakan ancaman bagi keberadaan perusahaan.  

Pemberian asas keseimbangan kepentingan dalam aturan hukum 

yang mengandung nilai kejujuran, kepatutan, keadilan, serta tuntutan 

moral, seperti hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam hubungan 

antara manusia sesuai dengan sila-sila Pancasila, di mana pekerja dan 

pengusaha mempunyai hubungan timbal balik yang bernilai 

kemanusiaan, tidak ada diskriminasi, serta mencari penyesuaian paham 

melalui musyawarah-mufakat dalam membangun kemitraan dalam 

hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, dan melalui bangunan 

kemitraan para pihak menjaga kondisi kerja secara kondusif, dengan 

tetap memperhatikan kesejahteraan para pekerja maupun keluarganya, 

sebaliknya parEa pekerja melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang 

berlaku dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
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Pasar tenaga kerja di seluruh dunia maupun Indonesia mengalami 

kecenderungan perubahan. Perubahan dalam pasar tenaga kerja tersebut 

didorong oleh beberapa hal, seperti transformasi structural ekonomi, 

perubahan struktur penduduk, digitalisasi, perubahan iklim, pandemi 

COVID-19, serta ketidakpastian ekonomi. Dengan hadirnya tantangan-

tantangan tersebut, fleksibilitas pasar tenaga kerja dibutuhkan untuk 

beradaptasi dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Dalam 

perkembangannya, pola hubungan kerja tidak tetap atau pola hubungan 

kerja tidak standar (non-standard employment), seperti Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan alih daya (outsourcing) berpotensi menjadi 

alternatif dalam mewujudkan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif. 

Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia di awal tahun 

2020 membawa dampak negatif ke sektor kesehatan dan perekonomian, 

termasuk ke para pekerja. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, 

jumlah jam kerja masih belum dapat kembali ke tingkat sebelum 

pandemi.2 Ketidakpastian status pekerjaan atau potensi kehilangan 

pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja yang rentan menjadi tantangan 

bagi pekerja di masa pandemi (International Labour Organization, 2022). 

Kehadiran PKWT dan alih daya dapat mejadi alternatif karena 

perusahaan- perusahaan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan 

mereka terkait dengan kebutuhan pekerjanya. 

Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan sendiri bagi peneliti 

mengenai UU Ciptaker yang telah mengalami banyak perubahan di tiap 
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revisiannya, Seperti pada UU No 6 Tahun 2023  Tentang Cipta Kerja 

Kluster Ketenagakerjaan Yang baru saja di resmikan pada tanggal 31 

Maret 2023 ini pastinya mengundang banyak pertikaian antara pekerja 

dalam mendapatkan hak haknya sera berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 

pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 yang dimana merupakan 

pedoman perlindungan bagi para pekerja yang kemudian di hapuskan 

sehingga tidak ada lagi kepastian hukum yang mengikat pekerja terhadap 

perusahaan yang di tempatinya,sehingga menjadi alasan utama peneliti 

memilih judul “Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Makassar” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terutama berfokus pada Perlindungan Hukum 

Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 

untuk para pekerja terlebih yang statusnya masih kontrak..  

2. Deskripsi Fokus 

Mengingat fokus penelitian yang disebutkan di atas, sangat 

penting untuk mengetahui banyak elemen penting yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Elemen yang dimaksud adalah:  

a. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana tugas-tugas dilaksanakan 

secara akurat dan hasilnya memenuhi standar yang diantisipasi. Hal ini 

menyiratkan bahwa suatu tugas dapat dianggap bermanfaat jika dapat 
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dilaksanakan dengan perhatian yang cermat terhadap biaya, waktu, dan 

kualitas6. 

b. Perlindungan Hukum bagi para pekerja kontrak memberikan kepastian 

serta pemahan mengenai hak-hak yang semestinya di dapatkan serta 

kewajiban yang tepat yang harus dilakukan para pekerja serta bagaimana 

para pemberi kerja menyelesaikan kewajibannya7. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya 

maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Aturan Hukum Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota Makassar? 

2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penelitian 

penulis mengenai pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan 

isu-isu yang di sebutkan diatas,penulis menemukan literatur lebih lanjut 

mengenai topik tersebut,yang meliputi: 

1. Penelitian Jurnal Imliah yang di lakukan oleh Rizka Maulinda,Dahlan, 

M. Nur Rasyid (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja 

Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT.Indotruck 

 
6 Gary Jonathan Mingkid dkk, (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam 

Peningkatan Pembangunan. Volome 2 No. 2. Hlm 3. 
7 Gabriella Bethsyeba (2014). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan 

Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu. Hlm 3. 
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Utama” penelitian in menunjukkan bahwa para pekerja wajib 

mendapatkan perlindungan hukum mengenai pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial sebagaimana 

tercantum di dalam UUD 1945,serta pada bagian perjanjian kontrak 

mengenai jangka waktu antar kedua belah pihak sesuai dengan UU 

No.13 tahun 2003. Sementara penelitian saya berfokus pada 

penerapan UU No.6 Tahun 2023 tentang Ciptaker yang lebih 

merincikan kepastian hukumnya mengenai perpanjangan kontrak dan 

tanpa adanya diskriminasi antara pekerja sebagaimana di muat dalam 

ketentuan pasal 28 UUD 1945 “setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun”. 

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan Oleh Rani Ayu Pramesti (2021) 

dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DALAM 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PROVINSI DKI JAKARTA” . 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah berkaitan dengan sejauh mana UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 sesuai dengan peng 

implementasiannya atau tidak,bahwa terdapat perjanjian kerja ,masa 

kerja,dan dilakukannya pemutusan kerja secara sepihak yang 

dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan ketetapan 

Undang-Undang itu sendiri. Namun penelitian saya sekarang ialah 

menelaah kembali UU Ketenagakerjaan yang telah mengalami 

Revisi,ialah UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mana jika 

dalam Perjanjian Kerja Waktu Terntu telah sampai pada 5 tahun maka 
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dengan itu akan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu,jadi lebih rincinya bahwa mengetahui adanya perlindungan 

kepastian hukum yang mesti didapatkan para pekerja sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aturan hukum pekerja kontrak pada Perusahaan 

daerah air minum kota makassar. 

2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum pekerja kontrak 

pada perusahaan daerah air minum kota makassar. 

F. Kegunaan Penelitian 

Memberikan informasi kepada individu mengenai hak-hak mereka 

untuk mendapatkan bantuan hukum adalah Kegunaan dari penelitian ini. 

Temuan-temuan dari investigasi ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran, konsep, dan informasi, khususnya dalam hal perlindungan 

hukum yang semestinya di dapatkan oleh para pekerja mengenai hak-

hak para pekerja. 

2. Kegunaan Praktis 

Dapat memberikan nasihat hukum dan menginformasikan 

kepada masyarakat tentang undang-undang yang sedang 
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dikembangkan untuk melindungi hak mereka untuk mengakses 

bantuan hukum yang sudah tersedia.



 

11 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Perlindungan Hukum 

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 

berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari 

itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan 

kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian 

terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah 

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, 

peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 

patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau 

pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.8 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, 

pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan 

berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa 

saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu 

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh 

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, 
 

8 Balai Pustaka. (1995). Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan 

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet., 595. 
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perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.9 

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah 

Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang 

maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai 

dengan hak-hak asasi yang ada. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.10 

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, 

yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari 

tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan 

pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan 

dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan 

bertindak seperti dalam perundang- undangan tersebut benar-benar 

dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat 

diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.11 

Seorang pekerja, selain mempunyai hak mendasar dalam 

kodratnya sebagai manusia, maka ia juga mempunyai hak-hak yang 

diatur berdasarkan status/kedudukan dan posisinya sebagai pekerja, 

 
9 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/Di Akses Pada Tanggal. (2014, 

April 14). 
10 Asri Wijayanti, Op.Cit., Hal.10 
11 Ashabul Kahfi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. 64. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/Di
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yang secara umum meliputi hak (akses) terhadap pekerjaan yang layak, 

hak atas penghasilan, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak 

untuk berorganisasi/berserikat serta hak-hak lainnya.12  

1. Pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai 

perlindungan hukum sebagai berikut: 

a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo 

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari 

tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut 

Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur 

perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.  

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum 

sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 

b. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto 

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya 

merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam 

bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa 

selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses 

penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut. 

1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum 

 
12 Ashabul Kahfi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. 70. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-lt6230577e1a784
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dan dibuat oleh penguasa yang sah. 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam 

penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang 

memadai. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan 

diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku 

diyakini sebagai kunci kedamaian. 

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

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 

kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan 

bersama. 

c. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon 

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan 

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

manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum 
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dari kesewenangan. 

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan 

hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif 

dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya 

sengketa. 

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh 

negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan 

kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek 

hukum. 

2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum  

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara 

memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat 

hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata 

adalah adanya institusi- institusi penegak hukum seperti pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di 

maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat 

peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat 
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hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.13  

Secara sederhana, yang disebut sebagai permasalahan 

ketenagakerjaan di Indonesia (awalnya) terjadi di seputar hubungan 

antara pekerja dan pemberi kerja. Akan tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya berkembang mengenai hubungan kerja tidak seimbang 

antara pengusaha dengan pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja. 

Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi 

iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan 

perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), 

yang berimbas pada tuntutan kerja terhadap buruh/tenaga kerja 

(terkadang mengarah ke pemerasan), atau dalam bentuk pembatasan 

kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih jauh lagi, 

pemasalahan ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan 2 pihak 

(pekerja dan pengusaha), akan tetapi melibatkan pihak-pihak lainnya, 

termasuk pemerintah atau badan-badan/lembaga lain yang ditunjuk 

maupun dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, permasalahan 

hubungan perburuhan/kerja kian kompleks, mencakup aspek 

industry secara keseluruhan, sehingga permasalahan perburuhan-pun 

harus dilihat sebagai permasalahan hubungan industrial.14  

Adapun tujuan perlindungan pekerja serta cara pelaksanaan 

perlindungan pekerja antara lain sebagai berikut : 

 
13 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, 

(lampung:Universitas lampung, 2016) hal 31. 
14 Ashabul Kahfi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Hal 63. 
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a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk : 

1) Memberikan hak dan kewajiban 

2) Menjamin hak hak pra subjek hukum 

b. Menegakkan peraturan Melalui : 

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. 

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara 

mengenakan sanksi hukum berupa sansksi pidana dan hukuman. 

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan 

membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau 

tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana 

perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 

dua macam yaitu sebagai berikut:15 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum  diberikan  kesempatan  untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya 

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

 
15 http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html Di Akses pada tanggal 20 

September 2015 

http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat 

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 

negara hukum.  

Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal 

tersebut di atas adalah, terbitnya berbagai peraturan yang mengatur 

tentang upah, jam kerja, cuti/libur, kesehatan dan keselamatan kerja, 

organisasi pekerja/buruh dan lain- lain. Di samping itu 

diselenggarakan pula dalam bentuk program-program jaminan sosial 
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bidang ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan sosial dan kesehatan 

(PT Jamsostek/ BPJS).16 

B. Teori Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdata 

tentang Perikatan. Dalam KUHPerdata buku III perjanjian bersifat 

terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua 

ketentuan dalam buku III asal tidak bertentangan dengan hukum, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 

(satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain 

atau lebih.dalam perjanjian harus ada para pihak yang berjanji dan 

kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat 

dalam setiap perjanjian adalah :17 

a. Ada pihak yang saling berjanji; 

b. Ada Persetujuan; 

c. Ada tujuan yang hendak di capai; 

d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk 

melaksanakan objek perjanjian; 

e. Ada bentuk tertentu ( lisan atau tertulis); 

 
16 Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, (2016) hal 67 
17 Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata (Malang:Setara Press, 

2017), hal 108. 
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Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 

tertentu,dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan 

ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat 

bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara 

pihak-pihak yang membuat perjanjian. 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi, 

18 untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu hal yang halal 

3. Berakhirnya Suatu Perjanjian 

Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur 

bahwa cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut: 19 

a. Karena Pembayaran; 

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan; 

c. Pembaharuan hutang atau novasi; 

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi; 

 
18 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian 
19 Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Berakhirnya Suatu 

Perjanjian 
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e. Percampuran hutang; 

f. Pembebasan hutang; 

g. Musnahnya barang yang terhutang; 

h. Kebatalan atau pembatalan; 

i. Berlakunya suatu syarat batal; 

C. Teori Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Seperti yang disebutkan diatas bahwa dalam sebuah pekerjaan, 

khususnya yang berskala besar seperti perusahaan maupun pabrik 

terdapat sebuah perjanjian atau kontrak kerja. Kontrak kerja ini 

umumnya berisi tentang aturan kerja, termasuk juga dengan hak dan 

kewajiban antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah 

pemberi kerja (perusahaan/pabrik) serta karyawan itu sendiri.20  

Surat perjanjian kerja atau kontrak kerja memiliki sifat yang 

berbeda. Dimana ada yang berlaku hanya sekali dan ada pula yang 

bisa diperpanjang. Surat perpanjangan kontrak kerja artinya 

merupakan surat perjanjian kesepakatan kerja antara perusahaan dan 

karyawan bisa diperbarui masa kontraknya sesuai dengan kebijakan 

perusahaan.  

2. Keberlakuan Kontrak Kerja 

Sebenarnya surat perjanjian kerja ini bisa ada atau tidak. 

Artinya semua tergantung dari kebijakan perusahaan masing – 

 
20 https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pengertian-surat-perpanjangan-kontrak-

kerja/Di Akses Pada Tanggal 14 Juli 2022 

https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pengertian-surat-perpanjangan-kontrak-kerja/
https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pengertian-surat-perpanjangan-kontrak-kerja/
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masing. Untuk perusahaan berskala kecil mungkin kebanyakan 

menerapkan perjanjian kerja secara lisan. Hanya saja kebanyakan 

perusahaan khususnya perusahaan besar memang menerapkan surat 

kontrak kerja secara tertulis. 

Hal ini sangatlah wajar mengingat surat perjanjian kerja 

tertulis dirasa lebih adil karena ada bukti fisiknya. Selain itu jika suatu 

saat terjadi sebuah masalah atau konflik antara pihak pekerja dan 

pemberi kerja, maka surat kontrak kerja ini bisa menjadi 

penengahnya. 

Sesuai dengan namanya bahwa surat kontrak kerja ini diberikan 

oleh perusahaan sebagai pihak pemberi kerja kepada pekerja yang 

dalam hal ini adalah karyawan. Yang membedakan karyawan kontrak 

dengan karyawan tetap adalah sebagai berikut. 

a. Karyawan kontrak memiliki jangka waktu bekerja yang tidak pasti. 

Bisa sesuai dengan yang tertera pada surat kontrak, atau bisa juga 

diperpanjang. 

b. Mengenai gaji, karyawan kontrak hanya mendapatkan gaji pokok sesuai 

UMR. Tidak ada tunjangan dan sebagainya. 

c. Ketika karyawan kontrak mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), 

maka tidak akan mendapatkan pesangon. 

Dengan penjelasan diatas tentu bisa ditarik kesimpulan bahwa 

surat kontrak kerja penting untuk diketahui dan dipahami agar kedua 

belah pihak sama – sama mendapatkan apa yang menjadi hak dan 
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kewajibannya. 

3. Perpanjangan Masa Kontrak 

Sebelum mengetahui berapa kali perpanjangan kontrak kerja, 

harus mengetahui bahwa ada peraturan terbaru dari pemerintah. 

Bekerja dalam perusahaan tertentu mengharuskan seseorang 

memenuhi kontrak kerja yang berlaku sesuai aturan perundang-

undangan. 

Aturan karyawan kontrak resmi diperbarui dengan merevisi 

UU Ketenagakerjaan lama. Melihat pandemi akibat virus corona 

semakin meningkat, kini harus dipahami bahwa keberadaan kontrak 

kerja diperlukan oleh setiap karyawan 

Tujuannya aturan depnaker karyawan kontrak supaya jaminan 

layak dalam pekerjaan, dan terhindar dari kejadian PHK. Menurut 

laporan terbaru, jumlah orang menganggur di Indonesia semakin 

banyak akibat keadaan pandemi virus corona. 

Oleh karena itu dari ketentuan kontrak bekerja aturan lama 

menyebutkan bahwa karyawan bisa bergabung dengan perusahaan 

hingga 3 tahun. Ini berarti 2 tahun masuk di awal, kemudian ditambah 

kontrak setahun.  

Menanggapi banyaknya pekerja yang penasaran terhadap 

ketentuan bekerja dalam waktu berapa lama, mulai sekarang harus 

disadari. Perpanjangan kontrak menurut UU Cipta Kerja tahun 2021 

menyebutkan perjanjian bisa dilakukan 2 kali. 
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Mengetahui maksimal jangka waktu PKWT tergantung dari 

kinerja karyawan apakah memenuhi target atau belum. Jika Anda 

sudah bekerja di instansi tertentu, perlu diketahui bahwa kontrak 

pertama berlangsung 5 tahun. 

Selama 5 tahun menjalani pekerjaan, pada akhirnya karyawan 

juga akan menyelesaikan tugasnya ketika masa-masa telah habis. 

Namun dalam 5 tahun pertama yang habis, Anda bisa menjalani 

perjanjian memperpanjang sekali lagi.  

Kontrak kerja diperpanjang sebanyak dua kali, 5 tahun sekali 

perjanjian. Ketika pengusaha meminta pekerja melakukan 

perpanjangan kontrak, otomatis karyawan punya kesempatan 5 tahun 

lagi. 

Dalam memperpanjang kontraknya, perusahaan akan melihat 

kualitas pekerjaan yang Anda selesaikan. Misalnya dilihat dari segi 

kemampuan menyelesaikan masalah sulit, kemudian mampu 

menemukan solusi, dan bisa menjadi contoh bagi karyawan lain.  

Hak karyawan kontrak yang tidak diperpanjang dapat uang 

imbalan setelah menyelesaikan tugasnya tanpa PHK. Karyawan 

berhak menerima uang tambahan dalam jumlah sesuai kesepakatan 

antara pengusaha dengan diri pribadi saat berpisah. 

Walaupun pekerjaan selesai, pekerja tidak dilepas begitu saja, 

namun masih mendapatkan uang. Ini akan menjadi bekal penting 

untuk mendapatkan kehidupan layak di kemudian hari, karena 
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perusahaan selalu memanusiakan para karyawan. 

4. Jenis-jenis Perjanjian Kerja 

a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis 

dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin, serta harus 

memenuhi syarat-syarat:21 

1) Harus mempunyai jangka waktu tertentu, atau 

2) Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, atau 

3) Tidak mempunyai syarat masa percobaan. 

Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan 

dengan ketentuan di atas, maka perjanjian tersebut akan dianggap 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :  

1) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, 

2) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, 

3) pekerjaan yang bersifat musiman, atau 

4) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

b. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu 

 
21 Wirjono projodikoro ,Asas-Asas Hukum Perjanjian,Cet. IX, Penerbit Sumur, Bandung 

(1981), Hal 6. 
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Yang dimaksud dengan perjanjian untuk waktu tidak tertentu di 

sini adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu 

perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Dengan 

demikian perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus, 

sampai:22 

1) Pihak pekerja/buruh memasuki usia pensiun (55 tahun), 

2) Pihak pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya karena 

melakukan kesalahan, 

3) Pekerja/buruh meninggal dunia, dan 

4) Adanya putusan Pengadilan yang menyatakan pekerja/buruh telah 

melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa 

dilanjutkan. 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak akan berakhir 

karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan 

yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan atau hibah. 

Dalam hal terjadinya peralihan hak atas perusahaan sebagai 

tersebut diatas maka segala hak pekerja/buruh menjadi tanggung 

jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 

pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Namun 

demikian jika pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat 

mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkannya dengan 

pekerja/buruh. 

 
22 Soebekti, Hukum Perjanjian , cet.VIII, PT INTERMASA(1984),hal 131. 
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Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat dibuat secara 

tertulis dan lisan. Dalam hal perjanjian jenis ini dibuat secara lisan maka 

pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh. Surat 

pengangkatan dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang: 

a) nama dan alamat pekerja/buruh, 

b) tanggal mulai bekerja, 

c) jenis pekerjaan, dan 

d) besarnya upah. 

Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara tertulis, perjanjian kerja 

tersebut sekurang-kurang memuat: 

a) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, 

b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh, 

c) Jabatan atau jenis pekerjaan, 

d) Tempat pekerjaan, 

e) Besarnya upah dan cara pembayarannya, 

f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh, 

g) Mulai dan waktu berlakunya perjanjian kerja, 

h) tempat dan tanggal perjanjian dibuat, dan 

i) andatangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Kewajiban para pihak dalam suatu suatu perjanjian umumnya 

disebut prestasi. Dalam hal prestasi ini Soebekti menulis “Suatu pihak 

yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-



28 

 

 

 

kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan 

sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga 

memperoleh hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban 

yang dibebankan kepadanya.” 

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Berakhirnya perjanjian kerja tentu saja tidak bisa disamakan 

dengan pemutusan hubungan kerja, meskipun sama-sama akan 

mengakibatkan pekerja/buruh jadi berhenti bekerja. Pemutusan kerja 

bisa terjadi karena suatu hal yang sengaja dilakukan, tetapi 

berakhirnya perjanjian kerja ini bisa terjadi karena suatu hal yang 

sudah diketahui, dan bisa juga karena sesuatu hal yang tidak terduga 

dan tidak dikehendaki.  

Pasal 61 dari UU No. 13 Tahun 2003 menentukan," bahwa 

perjanjian kerja akan berakhir karena:23 

a. Pekerja/buruh meninggal dunia. 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (catatan: baik karena 

perjanjian kerja itu dibuat untuk jangka waktu tertentu, atau karena 

pekerja/buruh telah mencapai usia pensiun). 

c. Adanya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

d. Adanya keadaan atau kejatian terntentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 

 
23 Pasal 61 dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Berakhirnya Perjanjian Kerja. 
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Selanjutnya Pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menjelaskan sebagai berikut:24 

a. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau 

beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, 

atau hibah. 

b. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh 

menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam 

perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 

c. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris 

pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan 

dengan pekerja/buruh. 

d. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh 

berhak mendapatkan hak haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

D. Teori Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) 

sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang 

berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) 

membagi tenaga kerja (employed), yaitu:25 

 
24 Pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tentang Keadaan Atau Kejadian Tertentu 

Seperti Bencana Alam, Kerusuhan Sosial, Atau Gangguan Keamanan. 
25 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 Tersedia Di: Www.Bps.Go.Id. Situs 
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a. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang 

mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil 

kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas; 

b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), 

adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan 

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 

(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam 

perminggu. Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat26. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan 

informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja 

Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan 

kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.27 

Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah 

satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan 

itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak 

sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa 

termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana 

 
Resmi Badan Pusat Statistik. 

26 undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1. 
27 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8. 
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pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk: 

1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimum, 

2) Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional, 

3) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraannya, dan 

4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan 

dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. 

Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki 

peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) 

dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, 

pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi 

hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas 

asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang 

bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan 

pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.28 

 

 
28 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pt 

Gramedia Pustaka Utama ,Cetakan Empat, 2011) 
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Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah 

orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau 

anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang 

bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, 

bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, 

dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani 

maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut 

juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang 

menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya 

menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga 

kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau 

jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani 

adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan 

kegiatan proses produksi. 

2. Kebutuhan Tenaga Kerja 

Kebutuhan tenga kerja sangat penting dalam masyarakat 

karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan 

ekonomi secara keseluruhan.29 Tenaga kerja menjadi sangat penting 

peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena 

 
29 Tambunan.Tenaga Kerja. (Yogyakarta: Bpfe 2002) H. 78 
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dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk 

domestik regional bruto (PDRB). Karena pertumbuhan penduduk 

semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan 

mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang 

terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga 

kerja lebih penting dari pada sarana produksi yang lain seperti bahan 

mentah, tanah, air, dan sebagainya. 

3. Ketenaga Kerjaan dalam Islam 

Empat prinsip tenaga kerjaan dalam islam.30 

a. Kemerdekaan manusia 

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan 

sosial Rasulullah SAW dengan tegas mendeklarasikan sikap anti 

perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran 

dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan 

alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan 

pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai  

kemanusiaan. Kemerdekaan manusia yang dimaksud adalah menjaga 

agar seorang majikan tidak bertindak sewenang-wenang kepada 

pekerjanya karena seorang pekerja juga mempunyai hak asasi yang tidak 

dapat diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang mempunyai usaha akan 

dituntut untuk mempekerjakan seseorang dengan tidak merampas 

kemerdekaannya maksednya adalah tidak memaksakan seseorang untuk 

 
30 Nurul Huda.Ekonomi Makro Islam.(Jakarta: Kencana, 2008) h. 157 
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bekerja melampau batas kemampuaanya. 

b. kemuliaan derajat manusia 

Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam 

posisi yang terhormat karena Islam sangat mencintai seorng muslim 

yang gigih untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-

Jumu‟ah (62:10): 

َ كَثِيرٗا لَّعلََّ  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللََّّ ةُ فَٱنتشَِرُواْ فِي ٱلۡۡرَۡضِ وَٱبۡتغَوُاْ مِن فضَۡلِ ٱللََّّ لَوَٰ كُمۡ  فَإذِاَ قضُِيَتِ ٱلصَّ

 تفُۡلِحُونَ   

Artinya:  
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.31  
 

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi 

kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu 

hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “Sebaik- baik 

manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 

orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).32 Oleh karena itu apapun yang 

menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan 

menghormati terlebih lagi adalaha hubungan di antara para pengusaha 

dan juga para pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan 

seorang pekerja akan mendaptkan imbalan atas apa yang telah ia 

 
31 Departemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Pt. Sygma 

Examedia Arkenleema, 2013) H. 554 
32 Thohir Luth, Antara Perut dan Etos Kerja dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Gema 

Insani, 2013). 
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kerjakan. 

c. Prinsip keadilan 

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya 

penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid (57:25) : 

بَ   ٱلۡكِتََٰ مَعهَُمُ  وَأنَزَلۡنَا  تِ  بِٱلۡبيَ ِنََٰ رُسُلَنَا  أرَۡسَلۡنَا  وَأنَزَلۡنَا  لَقَدۡ  بِٱلۡقِسۡطِِۖ  ٱلنَّاسُ  لِيَقوُمَ  وَٱلۡمِيزَانَ 

 َ ٱللََّّ إِنَّ  بِٱلۡغَيۡبِِۚ  وَرُسُلَهۥُ  ينَصُرُهۥُ  مَن   ُ وَلِيعَۡلمََ ٱللََّّ لِلنَّاسِ  فِعُ  وَمَنََٰ شَدِيدٞ  بأَۡسٞ  فِيهِ  قَوِيٌّ  ٱلۡحَدِيدَ   

 عَزِيزٞ 

Artinya:  
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 
rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 

kuat lagi Maha Perkasa.33 

 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengutus para 

Rasul dengan bukti yang nyata yakni hujah-hujah yang jelas dan akurat 

yang disampaikan melalui para malaikat, lafal alkitab dalam ayat 

tersebut sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud 

adalah jamak, yakni al-kutub (neraca) yang berarti keadilan. Keadilan 

yang dimaksud adalah sebuah perintah bagi manusia untuk berlaku adil 

bagi sesama, dengan menjunjung tinggi hak serta kewajiban yang 

dimiliki oleh orang lain. Lafazh selanjutnya yang bercerita tentang besi 

 
33 Ibid, h. 541 
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dan menolong agama Allah, Ibnu Abbas r.a memberikan penakwilannya 

orang-orang yang menolong agama Allah SWT padahal mereka tidak 

melihat-Nya sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa artinya 

Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan 

tersebut manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang 

mengerjakannya.34 Prinsip keadilan disini berkaitan dengan keadilan 

yang dilakukan oleh pengusaha yang adil dalam hal memberikan 

konpesansi atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pekerja, adil 

dalam memilih tenaga kerja yang cocok untuk untuk bidangya dan juga 

keadilan bisa dilihat dari segi pekerja yaitu pekerja harus melakukan 

kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua  kewajiban  yang  

ada  dalam  pejanjian  kerja.  Pekerja harus bersungguh- sungguh 

mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan 

efisiean dan jujur.  

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, 

tidak memihak, berpihak kedapa yang benar, sepatutnya tidak boleh 

sewenang- wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa 

keadilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan 

dalam hubungan antar manusia, keadilan mencakup syarat agar manusia 

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, 

perlakuan ini tidak bersifat diskriminatif atau menguntungkan. 

Sebaliknya, setiap orang diperlakukan sama baik dalam hak maupun 

 
34 Abdullah bin Muhammad. Op.cit. h. 473 
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tanggung jawab. berbicara tentang nilai keadilan berarti berbicara 

tentang filsafat hukum. Dalam aliran hukum alam, tujuan hukum yang 

sebenarnya adalah untuk mencapai keadilan. Nilai keadilan dalam dunia 

keadilan sangat sulit dipertemukan dengan nilai kepastian dan 

kemanfaatan.35 

Prinsip Kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah Islam 

sangat memperhtikan masalah aqad, hal ini termasuk salah satu bagian 

terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib 

untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan 

dengan pekerjan, upah, waktu bekerja dan sebagainya.36 

Dalam hal ini perjanjin aqad diantara pekerja dan juga pengusaha 

haruslah jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja 

dan juga besaran konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan 

kapan pekerja itu akan menerim konpensasi itu. Dengan adanya 

kejelasan aqad ini maka diharapkan tidak tejadi permasalahan 

dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah 

ayat yang pertama: 

مَا   إِلََّّ  مِ  ٱلۡۡنَۡعََٰ بهَِيمَةُ  لكَُم  أحُِلَّتۡ  بِٱلۡعقُوُدِِۚ  أوَۡفوُاْ  اْ  ءَامَنوَُٰٓ ٱلَّذِينَ  أيَُّهَا 
َٰٓ مُحِل ِي  يََٰ غَيۡرَ  عَلَيۡكُمۡ  يتُۡلَىَٰ 

َ يحَۡكُمُ مَا يرُِيدُ  يۡدِ وَأنَتمُۡ حُرُم ٌۗ إِنَّ ٱللََّّ  ٱلصَّ

 

 

 
35 Tri Suhendra Arbani, Pemenuhan Keadilan dalam Pembuktian Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Pilpres dengan Konsep Spedy Trial, Hal.4 
36 Nurul Huda, Op. cit . h. 160 
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Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Metode Penelitian 

Empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang 

didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung dan memiliki lokasi penelitian. 

Penelitian ini bukan hanya memberikan solusi dan cara penyelesaian 

kepada pekerja mengenai Perlindungan hukum pekerja kontrak pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengumpulkan data secara terperinci dan intensif 

tentang masalah yang muncul dari latar belakang situasi dan 

mengumpulkan informasi dari informan di lapangan untuk 

menemukan, menganalisis dan temuan berdasarkan pengetahuan dari 

berbagai fakta atau fenomena social. 

2. Lokasi penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, penelitian ini diberlokasikan di 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, sulawesi selatan, yang 

beralamat jalan. Ratulangi No 3. Alasan pemilihan lokasi peneliti 

adalah untuk mendapatkan informasi terkait judul penelitian yang 

pada dasarnya terkait perlindungan hukum pekerja kontrak pada 
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Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka peneliti menggunakan 

pendekatan undang-undang (statute approach) merupakan jenis 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.37 Untuk itu, dalam penelitian ini penulis melakukan 

pendekatan undang-undang mengenai Perlindungan hukum pekerja 

kontrak pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang sedang 

di hadapi. Dengan menelaah teori- teori tersebut maka akan diketahui 

realitas aturan hukum tentang perlindungan hukum pekerja kontrak 

dalam aturan perpanjangan masa kontrak yang berlaku di setiap 

perusahaan daerah air minum agar pekerja mengetahui adanya upaya 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan yang 

kemudian diberikan kepada pekerja untuk tetap menjaga kesejahteraan 

dan memenuhi hak hak yang mesti di dapatkan para pekerja. 

C. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan 

 

37 Buku, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. (2021) Edisi Revisi 

Penelitian Hukum. Hal. 133 
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dan sebagainya.38 

1. Bahan Hukum Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama ditempat lokasi atau objek penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pegawai atau pekerja 

kantor maupun pimpinan pada perusahaan daerah air minum kota 

makassar,terkait isu berupa perlindungan hukum pekerja kontrak dalam 

aturan perpanjangan masa kontrak dalam UU Ciptaker pada perusahaan 

daerah air minum makassar. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian 

ini yaitu : 

a. Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan 

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

politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang 

cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk 

memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis 

kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. 

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah 

 
38 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris(Depok:Pranada Media Group, 2018), hlm 173. 
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seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, 

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

c. Berpedoman pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) 

UUD 1945, pada intinya setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan 

dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja. 

d. Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum yang sama di mata hukum. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dan 

relevan dengan permaslahan yang diteliti. Bahan hukum Sekunder 

adalah data yang diperoleh dari buku-buku, situs web.39 Selain itu 

sumber data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya 

undang-undang, jurnal, artikel, undang- undang hukum acara perdata, 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja kontrak dalam 

 
39 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris 

(Depok : Pranada Media Group, 2018)., hlm 173 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?r=3&p=1&q=uud%201945&rs=1847&re=2021
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?r=3&p=1&q=uud%201945&rs=1847&re=2021
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aturan perpanjamgan masa kontrak dalam UU ciptaker. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum Sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini diantaranya yaitu internet, kamus 

hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh semua data yang dibutuhkan, dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yaitu observasi dan studi wawancara atau interview. 

1. Observasi pada penelitian ini yaitu pengamatan secara sistematik 

yang dilakukan untuk memahami gejala-gejala yang akan diteliti. 

2. Studi Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap- muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang responden. 

E. Instrumen Penelitian 

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa: 

1. Peneliti Sendiri Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen atau 

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 
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2. Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh 

informasi dari informan berupa daftar pertanyaan dengan 

menggunakan alat sebagai berikut : 

a. Alat Tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban 

informan berdasarkan jawaban atas pertayaan yang telah diberikan. 

b. Alat Rekam/Handpone seluler berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara jangan sampai ada beberapa topik yang terlewat yang di 

sampaikan responden. 

F. Metode Analisis 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

analisis Dekskriptif adalah suatu penelitian dengan metode 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini memiliki 

tujuan untuk memberikan dekskriptif, penjelasan, juga validasi mengenai 

fenomena yang tengah di teliti. Tujuannya tidak boleh terlalu luas dan 

menggunakan data yang bersifat fakta bukan opini.40 Tentunya saya 

selaku peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan 

terhadap pekerja. Serta Masalah yang timbul karena adanya diskriminasi 

yang semestinya diberikan dan menunjang kesejahteraan hidup bahi para 

pekerja bukan malah memperbudak dan hanya mengambil tenaganya 

secara cuma-cuma. 

 
40 Tri Suhendra Arbani, Abd. Rais Asmar, Nurfaika Ishak, Jurnal Hukum, Vol 1, Tahun 2022 

hlm.30. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Makassar yang merupakan pintu gerbang Kawasan Timur 

Indonesia telah mengalami perkembangan begitu pesat termasuk 

jumlah penduduk yang dari tahun ketahun semakin meningkat. PDAM 

Kota Makassar sebagai ujung tombak dalam bidang air bersih 

berusaha untuk tetap eksis dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya. Seiring besarnya tuntutan masyarakat 

pelanggan terhadap kebutuhan pelayanan air bersih, maka berbagai 

macam permasalahan khususnya dalam sistem penyediaan dan 

pendistribusian air bersih menuntut jajaran manajemen PDAM Kota 

Makassar untuk bekerja lebih efektif. 

Kebutuhan air bagi manusia mutlak diperlukan kebutuhan 

primer yang lain seperti makan dan sandang. Air bagi manusia bukan 

hanya sekedar untuk kebutuhan badani, melainkan untuk kebutuhan 

yang mendukung kebutuhan primer yang lain seperti untuk memasak, 

mencuci, menyiram tanaman, sampai kebutuhan pengolahan industri. 

Air yang susah diperoleh pengadaannya, dikelola oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) untuk masyarakat dan perusahaan agar 

dalam kebutuhan air untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan 

primer manusia tidak mengalami masalah yang berarti. Disinilah 
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peranan penting adanya PDAM untuk memberikan pelayanan jasa 

kepada masyarakat. 

Sebagai badan usaha dibidang pelayanan jasa kepada 

masyarakat maka peranan PDAM memiliki fungsi yang sangat penting 

yang dapat diharapkan memberikan pelayanan kepada pelanggan 

terhadap kebutuhan air bersih dimasyarakat. 41 

Perusahaan daerah air minum Kota Makassar dahulu adalah 

“Woter Worken” suatu dinas dari “Gementee Makassar”. Dinas ini 

didirikan pada masa penjajahan Belanda. Instalasi air minum Kota 

Makassar pertama kali dibangun sekitar tahun 1918 dan selesai 

pembangunannya pada tahun 1924, yang berlokasi di Kabupaten 

Gowa, tepatnya di Sungai Jeneberang dengan kapasitas produksi 

pertama dalam debit air 50 liter/dtk. 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, terus menerus 

mengalami perubahan tahap demi tahap dalam lintasan sejahtera 

yang cukup panjang yang berawal pada tahun 1924 dengan 

dibangunnya Instalasi Pengelolaan Air (IPA) I Ratulnagi oleh 

Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Waterleidjing Bedrijf 

Kapasitas Produksi terpasang 50 I/d, kemudian pada jaman 

kependudukan Jepang tahun 1937 ditingkatkan menjadi 100 I/d. Air 

baku diambil dari sungai Jeneberang yang terletak 7 KM disebelah 

Selatan pusat Kota Makassar. Air dari sungai tersebut dipompa 

 
41 Suliasti Akbar dkk.(2020), Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Makassar 1976-1985 
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melalui saluran tertutup keinstalasi Ratulangi. 

Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya di Kota Makassar 

dibangun instalasi Ratulangi. Pembangunan instalasi tersebut semula 

dimaksudkan tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

khususnya untuk penduduk perkotaan. Tahun 1975, pemerintah 

membentuk Dinas Air Minum Kotamadya Ujungpandang (sekarang 

Makassar). Tahun 1976 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya 

Ujungpandang, Dinas Air Minum diubah statusnya menjadi 

Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujungpandang, jadi 

perusahaan ini adalah perusahaan yang dikuasai oleh daerah. 

Tahun 1974 namanya berubah menjadi Dinas Air Minum Kota 

Madya Ujung Pandang. Seiring dengan usianya IPA Ratulangi 

berangsur- angsur mengalami penurunan kapasitas produksi. Tahun 

1976 perubahan status dari Dinas Air Minum menjadi Perusahaan Air 

Minum Kodya Ujung Pandang sesuai dengan Perda No.21/P/II/1976, 

dimana kapasitas produksi terpasang PDAM turun menjadi 50 I/d 

hingga saat ini. 

Upaya memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Makassar 

yang makin meningkat, maka pada tahun 1977 dibangun instalasi II 

Panaikang dengan kapasitas tahap pertama 500 I/d. Sumber Air Baku 

diambil dari Bendungan Lekopancing Sungai Maros sejauh 29,6 KM 

dari Kota Makassar kemudian pada tahun 1995 melalui pembangunan 

Perum Perumnas dibangun Instalasi III Antang dengan Kapasitas awal 
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20 I/d. 

Tahun 1989 IPA Panaikang ditingkatkan menjadi 1000 I/d, 

tahun 1992 dibangun lagi IPA antang 2 (dua) dengan demikian total 

kapasitas IPA antang menjadi 40 I/d (dua) Instalasi Pengelolaan Air. 

Tahun 1993 lewat paket bantuan hibah dari Pemerintah pusat, 

dibangun Instalasi IV kapasitas terpasang 200 I/d dimaccini Sombala 

dengan air bakunya dari sungai Jeneberang. 

Tahun 1993 dibangun satu instalasi lagi yaitu instalasi IV 

Maccini Sombala dengan kapasitas produksi 200 liter/detik. Dan 

perkembangan terakhir adalah pada tahun 2001 dibangun sebuah lagi 

instalasi pengolahan air bersih yaitu instalasi V Somba Opu dengan 

kapasitas 1000 liter/dtk. Saat ini instalasi pengolahan air bersih di 

Kota Makassar terdiri dari lima instalasi yaitu : 

a. Instalasi I Ratulangi, sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang. 

b. Instalasi II Panaikang, sumber air bakunya berasal dari Sungai 

Lekopancing Maros. 

c. Instalasi III Antang, sumber air bakunya berasal dari instalasi II 

Panaikang. 

d. Instalasi IV Maccini Sombala, sumber air bakunya berasal dari Sungai 

Jeneberang. 

e. Instalasi V Somba Opu, sumber air bakunya berasal dari Sungai 

Jeneberang. 
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Penambahan demi penambahan kapasitas produksi rupanya 

belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, 

pemukiman dan industri, sehingga melalui Proyek pengembangan 

sistem penyediaan Air Bersih Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 

2000 dibangun instalasi V Somba Opu dengan kapasitas 1000 I/d 

dikabupaten Gowa yang sumber air bakunya dari Dam Bili-Bili sejauh 

16 km. 

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air khususnya pada 

wilayah pelayanan IPA Antang dimana jumlah pelanggannya terus 

bertambah, maka pada tahun 2003 PDAM Kota Makassar menambah 

kapasitas produksi IPA Antang dari 40 I/d menjadi 90 I/d, melalui 

pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Antang 3 (tiga), dengan 

demikian total kapasitas terpasang produksi air bersih PDAM Kota 

Makassar menjadi ± 23-40 I/d. 

Sebagai organisasi atau badan usaha yang bergerak dalam 

bidang peranan jasa maka PDAM Kota Makassar harus memiliki 

kerjasama dengan Stakeholder (Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RW 

dan RT). Stakeholder berperan penting pada PDAM Kota Makassar 

dalam memiliki hubungan antara masyarakat dengan organisasi 

perusahaan. Masyarakat memiliki karakteristik atas kekuasaan dan 

kepentingan guna memperoleh jasa layanan air berdasarkan 

kebijakan PDAM Kota Makassar. Untuk memberikan kemudahan 

dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan 
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pemasangan saluran air dan fungsi-fungsi pengguna air yang ada 

dimasyarakat. Kebijakan dari Stakeholder dibutuhkan berkaitan 

dengan pemerataan, keadilan dan keamanan pelayanan kebutuhan air 

di masyarakat. Kebijakan Stakeholder dapat berwujud peraturan 

daerah kebijakan dalam bentuk non fisik seperti himbauan dan 

rekomendasi yang berkaitan dengan penggunaan air bersih. 

2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum42 

Visi :  

“Menjadi Perusahaan Derah Air Minum yang SEHAT, UNTUNG & 

TERKEMUKA di  Indonesia yang TERBAIK, MANDIRI & 

PROFESIONAL dan berwawasan global.” 

Misi :  

• Memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan 

dengan tersedianya air baku yang optimal. 

• Menyediakan air minum yang BERKUALITAS, KUANTITAS dan 

KONTINUITAS. 

• Memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepada 

masyarakat. 

• Menjadikan perusahaan yang profesional dengan sumber daya 

yang kompetensi dan berdaya saing global. 

• Memenuhi kinerja keuangan yang mandiri dan produktifitas serta 

 
42 http://pdamkotamakassar.co.id/visi-misi-dan-makna-logo-pdam-kota-makassar di 

akses pada tanggal 24 maret 2017 Pukul 13.32 WITA 
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berdaya saing global 

3. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum 

Organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

organisasi dapat dikatakan sebagai suatu wadah dan juga sebagai 

gambaran proses kegiatan dari perusahaan tersebut. 

Perusahaan sebagai suatu organisasi adalah salah satu dari 

fungsi dari manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan 

menggunakan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan itu 

termasuk uang, peralatan, bahan-bahan termasuk personil itu sendiri. 

Karena itu, di dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan salah satu 

syarat yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya struktur 

organisasi yang baik dan tersusun rapih untuk melancarkan tugas 

opearsional perusahaan. 

Untuk itu pula, ada pembagian tugas yang baik dan merata bagi 

setiap bagian pada personil dalam perusahaan agar dapat dengan jelas 

diketahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Jadi perlu 

adanya gambaran yang jelas mengenai garis komando dalam struktur 

organisasi atau setiap bagian dapat mengkoordinasi bagiannya 

masing- masing dengan baik. Selain itu, pimpinan perusahaan 

tersebut dipercayakan menjalankan tugas yang harus mempunyai 

pandangan yang luas agar memungkinkan memilih pembantu yang 

tepat dan cocok sesuai dengan bagian dimana ditetapkan serta 
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mempunyai kemampuan untuk bekerja. 

Dengan demikian organisasi merupakan suatu proses 

mengidentifikasikan dan mengelompokkan tugas atau peker-jaan 

untuk diselesaikan. Menentukan dan mendelegasikan wewenang dan 

tanggungjawab serta menetapkan hubungan-hubungan untuk 

memungkinkan para karyawan bekerja lebih efektif dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

Untuk merealisasikan tujuan di dalam suatu organisasi perlu 

disusun terlebih dahulu suatu struktur organi-sasi yang dimaksud. 

Struktur organisasi yaitu kerangka yang menunjukkan : 

a. Tanggungjawab, 

b. Pembagian tugas dan wewenang, serta 

c. Hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi. 

Berdasarkan struktur organisasi PDAM Kota Makassar, 

masing- masing bagian dalam struktur organisasi akan diuraikan 

tugas, wewenang dan tanggungjawab secara singkat sebagai berikut : 

a. Badan Pengawas mempunyai uraian tugas dan tata kerja sebagai berikut: 

1) Menetapkan kebijakan PDAM secara terarah sesuai dengan kebijakan 

umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

2) Melakukan pengawasan terhadap direktur. 

3) Menerima laporan dan infromasi yang diperlukan dari Direktur. 

4) Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas antara para anggota 

menurut bidang mereka masing-masing untuk masa 12 bulan 
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berjalan, sesuai dengan tahun buku berjalan. 

5) Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali 

untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi PDAM dalam 

melaksanakan operasinya dan memberikan keputusan mengenai 

persoalan-persoalan yang mendesak. 

6) Merumuskan kebijakan umum untuk PDAM secara terarah dalam 

bidang penanaman modal/penggunaan dana di luar modal kerja, 

lokasi sumber-sumber air baru, peningkatan kapasitas produksi air, 

perluasan maupun rehabilitasi jaringan transmisi dan distribusi air 

minum sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

7) Memberi pertimbangan kepada Walikota atas rencana kerja tahunan 

perusahaan yang diajukan Direktur. 

8) Berdasarkan kebijakan umum yang telah dirumuskan dan keputusan-

keputusan yang  diambil oleh rapat Badan Pengawas, mengawasi 

agar ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan oleh PDAM, dalam 

hal ini Badan Pengawasan menylenggarakan pembinaan dan 

pengarahan/petunjuk kepada perusahaan secara efektif. 

9) Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rencana anggaran 

perusahaan untuk tahun berikutnya dalam hubungan ini termasuk 

juga perubahan-perubahan tarif air minum, yang diajukan oleh 

Direktur dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai 

berlaku. 
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10) Meneliti dan memberikan petunjuk lebih lanjut atas laporan 

perhitungan hasil usaha yang wajib dikirim oleh Direktur setiap 1 

(satu) bulan sekali. 

11) Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan anggaran 

tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku 

yang diajukan oleh direktur dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. 

12) Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat koordinasi dan 

keserasian antara  PDAM dengan rencana pengembangan usaha dan 

kegiatan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di bidang 

perluasan wilayah, termasuk daerah perusahaan, sarana perlistrikan, 

kelestarian hutan, pelbaran jalan, saluran air kotor dan kebersihan 

kota. 

13) Mempelajari semua peraturan, rencana dan kebijakan pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat yang menghambat pengembangan 

usaha PDAM. Meyarankan kepada pemerintah agar mengeluarkan 

peraturan atau kebijakan baru yang dapat memperlancar koordinasi 

antara semua aparat pemerintah dengan kegiatan usaha PDAM. 

Sebaliknya merubah kebijakan umum untuk PDAM agar tidak 

terdapat pertentangan dalam usaha pengembangan wilayah secara 

integral seuai dengan rencana dan tujuan pemerintah. 

14) Mengadakan penilaian antas prestasi kerja direktur dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh PDAM. Mengusulkan penggantian dan 

pengangkatan direktur. 
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b. Direktur Utama, tugasnya :  

1) Menysun dan menyerahkan usul rencana kerja tahunan jangka 

pendek dan jangka panjang kepada Bidang Pengawas. 

2) Menyusun dan mengajukan anggaran perusahaan untuk dimintakan 

persetujuan dari  Badan Pengawas, dalam hal ini termasuk juga 

perubahan tarif air minum untuk  selanjutnya diajukan kepada 

Walikota untuk mendapatkan pengesahan. 

3) Memberikan pengarahan yang cukup melalui tingkatan-tingkatan 

yang ada dalam  seluruh organisasi dalam melaksanakan rencana 

kerja dan anggaran tahunan PDAM untuk menjamin tercapainya 

tujuan perusahaan. 

4) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan operasi-operasi 

perusahaan sedini mungkin antara lain berdasarkan laporan- laporan 

manajemen yang  diterima. Untuk tujuan ini perlu mengadakan 

pengawasan agar semua laporan-laporan manajemen yang 

dipersiapkan oleh berbagai bagian dan seksi diselesaikan tepat pada 

waktunya. 

5) Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan baik di 

bidang administrasi maupun teknik. 

6) Bertanggung jawab terhadap perusahaan. 

7) Memberikan bimbingan/nasehat bila perlu terhadap bawahan. 

8) Merencanakan kegiatan dan merumuskan strategi PDAM unutk jangka 

panjang serta menjalankan kebijaksanaan operasi sesuai dengan 
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Peraturan Pemerintah yang berlaku. 

c. Direktur Bidang Umum, tugasnya :  

1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan adminis- 

trasi dengan seksi-seksi yang berada dibawahnya. 

2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengadaan 

dan pengelolaan perlengkapan. 

3) Meyusun rencana kerja tahunan untuk bidang administrasi dan 

keuangan dengan landasan, pertimbangan dan perkiraan dari rencana 

kerja tahunan yang dipersiapkan oleh seksi-seksi dibawah-nya. 

4) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sumber 

pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

5) Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan re-kening 

penggunaan air dari langganan. 

6) Melaksanakan tugas-tugsa lain yang diberikan oleh direktur utama. 

7) Dalam menjalankan tugasnya direktur bidang umum bertanggung 

jawab kepada direktur utama. 

d. Direktur Bidang Teknik, tugasnya :  

1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang 

perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik. 

2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan instalasi produksi sumber 

mata air. 

3) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan 

bahan baku. 
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4) Dalam menjalankan tugas, direktur bidang teknik bertanggungjawab 

kepada direktur utama. 

5) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama. 

e. Bagian Keuangan, tugasnya : 

1) Mengendalikankegiatan-kegiatandibidangkeuangan. 

2) Mengaturprogrampendapatandanpengeluarankeuangan 

3) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber 

pendapatan/pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan 

5) Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bidang 

umum. 

f. Bagian langganan, tugasnya : 

1) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan dari urusan 

langganan yang berada dibawahnya 

2) Memelihara komunikasi dan kerjsama yang baik dengan bagian lain 

3) Melakukan peraturan meter air dan memeriksa penggunaan air 

minum. 

4) Menyelenggarakan pemasangan, pelayanan langganan, dan mengurus 

penagihan rekening langganan. 

5) Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengolahan 

data langganan. 

6) Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, mengendalikan 
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meter air dan administrasi meter air. 

7) Menjamin prosedur pelayanan langganan baru, pemutusan 

sambungan langganan, pengenaan sangsi denda atas pelanggaran 

dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

8) Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan/pimpinan. 

g. Bagian Umum, tugasnya :  

1) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang 

admiministrasi, kepegawaian serta kesekretariatan. 

2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumahtanggaan 

peralatan kantor perundang -undangan. 

3) Menguruspembekalanmaterildanperalatanteknik. 

4) Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan. 

5) Kepala bagian langganan dalam menjalankan tugasnya bertanggung-

jawab kepada direktur bidang umum. 

h. Bagian Produksi, tugasnya :  

1) Menyelenggarakan pengendalian atas kulitas produksi air termasuk 

penyusunan rencana kebutuhan materil produksi. 

2) Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, 

ketenangan kualitas serta laboratorium. 

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 

4) Kepala bagian produksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada direktur bidang teknik. 



59 

 

 

 

i. Bidang Perencanaan Teknik, tugasnya : 

1) Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan 

distribusi. 

2) Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta 

mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana 

kebutuhan. 

3) Membantu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan/ 

pimpinan. 

4) Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program 

penyambungan dan pengawasan pendistribusian. 

5) Membantu direksi dan memberikan sarana-sarana dan pertimbangan 

direksi. 

6) Kepala bagian perencanaan teknik dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada direktur bidang teknik. 

j. Bagian Peralatan Teknik, tugasnya :  

1) Mengurus perbekalan materil dan peralatan teknik.  

2) Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

3) Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 

5) Kepala bagian peralatan teknik dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada direktur bidang teknik. 
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k. Urusan Pembaca Meter 

1) Menyusun pembagian pekerjaan untuk masing-masing pelaksana/staf 

dalam satuan kerjanya 

2) Menyusun pembacaan meter secara terperinci setiap harinya (pada 

jadwal bulan bersangkutan) untuk langganan lama dan memper-

hatikan para langganan baru yang dimulai pembacaan meter airnya. 

3) Mempersiapkan/memasukkan setiap data langganan yang baru 

berdasarkan tembusan surat kerja pemasangan yang telah selesai 

dilaksanakan. 

4) Melakukan pengawasan terhadap pembaca meter ditempat/lokasi 

langganan sesuai jadwal harian yang telah disusun. Di samping 

membaca/mencatat stand meter, juga mencatat meter air yang rusak, 

kabur dan mengamati jalur pipa yang tidak melalui meter (mengambil 

air sebelum meter) 

5) Memeriksa hasil bacaan meter, mengkoordinasikan dengan petugas 

tersebut apabila terdapat hal-hal yang tidak semestinya, misalnya 

mengenai pemakaian air yang luar biasa (terlalu rendah atau terlalu 

tinggi) dibanding dengan pemakaian sebelumnya (normal). 

6) Meneruskan catata/laporan tentang meter air yang rusak, tidak 

terbaca, putus segel dan lain-lain, dari petugas langganan kepada 

urusan perbaikan meter atau seksi teknik lebih lanjut. 

7) Membuat laporan dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam 

bidangnya. 
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l. Urusan Rekening 

1) Menyusun pembagian pekerjaan untuk masing-masing pelaksana 

dalam satuan kerjanya. 

2) Membuat/mengawasi pembuatan rekening langganan yang harus 

diselesaikan menurut jadwal yang telah ditentukan 

3) Membuat/mengawasi pencatatan rekening, ke dalam daftar rekening 

ditagih 

4) Meneliti/mengawasi ketepatan dalam rekening, kesesuaian angka-

angka stand meter air dalam kartu meter langganan dengan angka 

dalam lembar rekening, kebenaran penghitungan harga air dan 

pendapatan lain-lain dalam rekenign termasuk nama, nomor 

langganan serta alamat langganan. 

5) Membuat daftar rekening ditagih (DRD) untuk bulan yang ber- 

sangkutan sesuai dengan jumlah rekeking yang terbit. 

6) Menyerahkan dengan segera seluruh rekening yang telah diteliti 

kepada urusan penagihan serta daftar rekening ditagih (DRD) kepada 

urusan pembukuan. 

7) Membuat laporan-laporan yang telah ditentukan serta laporan- 

laporan lainnya yang diminta. 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang yang diberikan oleh 

bagian langganan. 

m. Urusan Penagihan 

1) Menyusunpembagianpekerjaanuntukmasing-masingpelaksana 
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2) Menerima rekening tagihan yang telah ditandatangani beserta daftar 

rekenig dari urusan rekening, dan mengawasi agar saldo total 

rekening sesuai dengan saldo menurut catatab yang ada. 

3) Mengawasi penerimaan pembayaran-pembayaran rekening air dan 

penerimaan lain-lain oleh para penagih, dan selanjutnya menyetorkan 

kepada urusan kas, paling lambat pada hari kerja berikutnya. 

4) Membuat laporan-laporan manejemen seperti laporan efisiensi 

penagihan dan laporan lainnya yang diminta. 

n. Urusan Kas 

1) Menyusun pembagian pekerjaan untuk masing-masing pelaksana 

2) Menerima setoran dari urusan penagihan dan selanjutnya 

menyetorkan kepada bank seluruh penerimaan kas harian paling 

lambat pada hari kerja berikutnya. 

3) Melakukan pembayaran atas dasar voucher check yang telah disetujui 

oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan check 

yang ditandatangani oleh pejabat yang sama. 

4) Membinan dan mengkoordinir hubungan antara perusahaan dengan 

bank-bank mitra dalam urusan rutin antara lain: rekening koran, nota 

debet dan kredit, biaya-biaya bank, trnsfer dan lain-lain. 

5) Menerima dan menguangkan check untuk pembayaran gaji dan 

melakukan pembayaran gaji kepada masing -masing pegawai 

6) Membuat laporan keuangan seperti laporan harian kas dan laporan 

lainnya yang diminta. 
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o. Urusan Laboratorium 

1) Menyusun pembagian pekerjaan untuk masing-masing pelaksana/staf 

dalam satuan kerjanya. 

2) Melaksanakan penelitian dan analisa terhadap keadaan dan mutu air 

dari berbagai sumber sebelum dan sesudah diolah. 

3) Melaksanakan analisa-analisa fisika, kimia dan bakteri atas contoh- 

contah air yang dikumpulkan dari berbagai tempat yang telah 

ditentukan 

4) Mencatumkan dan mengawasi pemakaian larutan-larutan bahan 

kimia berdasarkan hasil analisa air. 

5) Menyimpan dan merawat contoh hasil analisa air 

6) Mendistribusikan hasil air kepada pihak-pihak yang telah ditentukan 

7) Dengan seizin Direktur dan kepala seksinya melaksanakan konsultasi 

dan koordinasi dengan departemen kesehatan/dinas jawatan lain 

yang berwenang dalam hal kualitas air yang dihasilkan dan layak 

dikonsumsi. 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh 

bagian produksi air. 
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B. Hasil Penelitian 

Di bawah ini adalah informasi yang di peroleh dari wawancara 

dengan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar mengenai 

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Makassar , terutama pada bagian pemenuhan Hak yang 

harus di tunaikan pada pekerja kontrak,yang merupakan tujuan dasar 

dari diskusi ini. 

Seperti pada tujuan utama peneliti yang menggagas mengenai 

Bagaimana perlindungan Hukum Pekerja Kontrak terlebih pada masa 

kerja pekerja kontrak tersebut pada perusahaan ini, maka dari itu 

bagaimana aturan PKWT pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Makassar,juga tahapan mengenai perekrutan tenaga kerja kontrak pada 

PDAM Kota Makassar? 

“ Pada dasarnya Peraturan Pegawai kontrak terdapat peraturan 
tersendiri yang dituangkan dalam perjanjian kerjanya, dan sama hal 
yang ada di dalam UU CPTAKER, mengenai para pihak, kewajiban 
serta hak yang di peroleh para pihak juga dari segi masa kerja dan 
sistem pengupahannya. Dan mengenai perekrutan yang dilakukan 
oleh PDAM Kota Makassar itu kembali lagi pada kebutuhan pelanggan 
apabila pengguna air bersih semakin meningkat maka perusahaan 
akan melakukan perekrutan tenaga kontrak, jika setiap tahun 
bertambah maka perusahaan juga akan terus merekrut para tenaga 
kerja, ttetapi perlu di garis bawahi bahwa juga pengangkatan tenaga 
kontrak dilihat dari kinerja nya kemudian di rangkumkan yang 
memenuhi syarat maka akan di tetapkan sebagai pekerja 
tetap,terlebih pada bagian lapangan yang tidak membatasi pendidikan 
seseorang, seperti pada tahun 2022 bulan Juni PDAM Kota Makassar 
melakukan perekrutan sebanyak 500 Orang yang kemudian di bagi 
sesuai bagiannya. Seluruh rangkaian tahap perekrutan dapat di akses 
melalui Sosial Media PDAM kota Makassar secara resmi.” 
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Kemudian berlanjut pada tahap bagaimana status Para Pekerja 

Kontrak yang telah mengabdi selama bertahun yang mana pada 

perjanjian kontraknya terus di perpanjang namun belum menjadi pekerja 

tetap, bagaimana bentuk perlindungan Hukum Pekerja Kontrak PDAM ini 

diberikan pada pekerjanya? 

“ Mengingat bahwa diberlakukannya kembali perpanjangan masa 
kontrak kerja apabila pekerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 
terlebih lagi apabila pekerja tersebut mematuhi perjanjian kerja 
antara hak dan kewajibannya,serta kinerja nya sangat berdampak 
pada perusahaan maka sesegera mungkin akan di tetapkan sebagai 
pegawai tetap, perlu juga di ketahui bahwa PDAM merupakan BUMD 
yang mana di kelola oleh daerah yang kemudian tata kelola 
perusahaan diberikan kepada direksi, direksi sebagai penanggung 
jawab atas pengurusan tujuan dan kepentingan PDAM yang mewakili 
BUMD. Jadi di akhir keputusan di serahkan pada Direksi, jadi untuk 
pengangkatan pegawai tetap dilihat dari etos kerjanya serta 
bagaimana putusan akhir direksi utama pada PDAM Kota Makassar. 
Mengenai bentuk perlindungan Hukum para pekerja kontrak ini 
mengenai pengangkatannya tergantung dari Direksi Utama apakah 
akan di adakan pengangkatan ataupun tidak juga melihat pendapatan 
perusahaannya, tetapi mengenai asuransi itu tetap di berikan tetapi 
untuk wajib di angkat itu tidak ada.” 

1. Aturan Hukum Pekerja Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Makassar 

Ada dua jenis perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan, 

yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau dikenal dengan 

pekerja kontrak dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) 

atau yang lebih dikenal dengan pekerja tetap. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/MEN/IV/2004 

tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian 
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kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungam kerja dalam waktu tertentu atau untuk 

pekerjaan tertentu. PKWT mempunyai jangka waktu yang dibatasi 

oleh suatu dasar khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja berdasarkan revisiannya dan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, disebutkan 

bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya 

suatu pekerjaan tertentu. 

Karyawan kontrak (PKWT) terikat dalam perjanjian kerja yang 

berlangsung dalam periode waktu tertentu. Di dalam perjanjian 

tersebut, ada aturan-aturan yang harus disepakati dan dipatuhi oleh 

kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan.  

Aturan-aturan yang mencakup beberapa aspek yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban keduanya. Secara umum, aturan tentang 

PKWT telah tercantum dalam UU Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan , turunannya yaitu 

PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan inilah yang 

menjadi landasan hukum status PKWT. 

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, performa karyawan 

kontrak (PKWT) tentunya harus tetap dijaga. Salah satunya dengan 

menggunakan sistem pengelolaan karyawan yang praktis dan efisien. 
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Begitu pula terhadap perusahaan harus memperhatikan hak yang di 

berikan kepada para tenaga kerja terlebih pada pekerja kontrak, di 

fokuskan pada perlindungan akan hak hak yang tidak dipenuhi oleh 

perusahaan. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara 

tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Pengaturan ini bertujuan 

agar lebih menjamin atau menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan 

terkait dengan berakhirnya perjanjian.Apabila perjanjian tersebut 

tidak dibuat secara tertulis maka perjanjian itu berubah dengan 

sendirinya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dari 

ketentuan tersebut maka status pekerja tidak tetap juga berubah 

menjadi pekerja tetap karena PKWT dibuat secara tidak tertulis dan 

pekerja tersebut berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja 

tetap. Selain itu perjanjian tersebut juga dibuat sekurang- kurangnya 

dua rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama untuk 

diberikan kepada pengusaha dan pekerja agar dapat dipergunakan 

dan dipelajari bagi masing-masing pihak.43 

Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga mengatur ketentuan 

berakhirnya perjanjian kerja pegawai kontrak. Diantaranya ialah para 

pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja itu 

jika perjanjian kerja kontraknya berakhir.Uang kompensasi ini 

 
43 Yulianaِ Yuliِ W.ِ dkk,ِ “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam 

Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga kerja Di Perseroan Terbatas (PT)”,ِ Jurnalِ

Yuridis, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), h. 192. 
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diberikan kepada pekerja kontraknya sesuai dengan masa kerjanya di 

perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang 

kompensasi ini pun akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang 

mana peraturan tersebut akan menjadi regulasi pada perusahaan dan 

terdapat pada perjanjian kerja. 

Namun masih dijumpai pekerja yang tidak memegang 

perjanjian kerja mereka karena perusahaan tidak memberikannya dan 

juga Faktor ketidaktahuan pekerja menjadi penyebab pekerja tidak 

menanyakan dan meminta perjanjian kerja yang salah satunya 

diperuntukkan bagi mereka. Di dalam perjanjian kerja biasanya 

termuat mengenai syarat-syarat kerja yang berisi hak dan kewajiban 

para pihak. Dengan tidak diberikannya perjanjian kerja kepada 

pekerja kontrak maka akan sulit bagi pekerja untuk mengetahui hak-

haknya sebagai pekerja waktu tertentu. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaan,jangka waktu dan batas waktu di uraikan sebagai berikut 

sesuai UU NO 6 TAHUN 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster 

Ketenagakerjaan :44 

(1) Menurut Pasal 59 Ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

 
44 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 
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b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama;  

c. pekerjaan yang bersifat musiman;  

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;  

e. atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. 

(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

Dan Menurut batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu 

tertentu diatur dalam PP NO 35 Tahun 2021 pasal 6, yaitu: 

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. 

Dengan hadirnya regulasi ini maka diharapkan untuk 

perusahaan memberikan implementasi yang tepat terhadap 

pekerjanya sesuai aturan yang berlaku terlebih pada perlindungan 

masa kerja yang wajib di berikan terhadap para pekerja,begitulah 

kewajiban yang harus di tunaikan para pekerja terhadap perusahaan 

yang di tempatnya,bekerja secara profesional dan ulet sesuai 

tanggung jawabnya. 
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Adapula Hasil dari temuan wawancara, Aturan Hukum Pekerja 

Kontrak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. 

Bagian Keempat 

Pengangkatan Tenaga Kontrak 

Pasal 9 

(1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi 

dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan. 

(2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), didasarkan pada upah minimum propinsi (UMP). 

(3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak di 

perkenangkan menduduki jabatan. 

Pasal 10 

(1) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal (9) ayat (1), 

adalah tenaga kontrak yang bekerja berdasarkan ikatan kontrak 

kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 

3 (tiga) tahun. 

(2) Kebutuhan Tenaga Kontrak berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

B. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

C. Penyelesaian pekerjaan didasarkan dalam jangka waktu 

maksimal 3 (tiga) tahun; 

D. Bukan merupakan kegiatan bersifat tetap; 

E. Berhubungan dengan kegiatan baru atau tambahan yang 

masih dalam percobaan. 
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(3) Pengaturan administrasi Tenaga Kontrak, dituangkan dengan 

perjanjian tertulis antara Tenaga dengan pihak perusahaan. 

(4) Dalam hal Tenaga kontrak mengajukan lamaran menjadi pegawai 

perusahaan, maka akan diberlakukan Sama dengan pelamar lain 

sesuai dengan ketentuan pada pasal 6. 

Bagian Kelima 

Sistem Karier Pegawai 

Pasal 11 

(1) Sistem karier pegawai merupakan salah satu upaya peningkatan 

kualitas kepemimpinan bagi pegawai. 

(2) Sistem karier pegawai dilaksanakan dengan melalui penjenjangan 

yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi 

kebutuhan. 

Dalam Hal ini bahwa PDAM Kota Makassar masih 

menggunakan Aturan Hukum Yang lama yang terdapat pada UU NO 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Pentingnya bagi 

perusahaan untuk tetap meninjau kembali regulasi yang baru 

kemudian di terapkan ke perusahaan. 

2. Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 

Dampak dari pengaturan PKWT ini menimbulkan kecemasan 

bagi pekerja waktu tertentu karena mereka tidak tahu bagaimana 

kepastian nasibnya dalam menjalin hubungan kerja, maka dari hal itu 
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pekerja membutuhkan perlindungan hukum atas hak yang harus 

pekerja dapatkan dari pihak pemberi kerja.45  

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan 

kepastian hak pekerja dan pengakuan terhadap hak pekerja berupa 

kedudukan pekerja, dalam hal ini pekerja kontrak yang jangka waktu 

kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam hal ini, pekerja kontrak juga berhak untuk 

mendapatkan kepastian terhadap kedudukannya untuk kesejahteraan 

hidupnya seperti pekerja tetap. 

Lingkup perlindungan terhadap pekerja menurut Undang-

Undang Cipta Kerja secara garis besar, antara lain: perlindungan 

tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan hukum 

untuk membetuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh; 

perlindungan atas hak- hak dasar pekerja untuk berunding dengan 

pihak pemberi kerja.46 

Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan kewajiban dari 

pemerintah sebagai pengendali kekuasaan, khususnya di sektor 

ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum tenaga kerja di 

kategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:471 pertama, Perlindungan 

 
45 http://pdamkotamakassar.co.id/visi-misi-dan-makna-logo-pdam-kota-makassar di 

akses pada tanggal 24 maret 2017 Pukul 13.32 WITA 
46 Suhartoyo,ِ“Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan 

Nasional”,ِAdministrative Law & Governance Journal, Vol.2, No.2, (Juni 2019), h. 329. 
47 Suhartoyo,ِ“Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan 
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Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 

perlindungan pekerjaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja atau oleh bahan yang 

diproses atau dikerjakan diperusahaan. Perlindungan ini disebut 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kedua, Perlindungan Sosial, 

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan yang bertujuan agar pekerja dapat menikmati dan 

mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, 

anggota masyarakat dan sebagai kesehatan kerja. Ketiga, 

Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan upaya untuk memberikan penghasilan yang cukup kepada 

pekerja guna memenuhi kebutuhan sehari hari pekerja dan 

keluarganya, termasuk ketika pekerja tersebut tidak dapat bekerja 

karena hal-hal diluar kehendaknya. 

Berikut ini adalah hasil penelusuran penulis melalui 

wawancara terkait penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak 

Pada PDAM Kota Makassar: 

a. Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada PDAM Kota 

Makassar sangat dibutuhkan pada masa kerja di dalam perusahaan yang 

mana memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki 

para pekerja kontrak selama berada di dalam perusahaan tersebut dan 

dalam masa kerja nya, bagi para pekerja perlindungan hukum ini tidak 

 
Nasional”,ِAdministrativeِLawِ&ِGovernanceِJournal,ِVol.2,ِNo.2,ِ(Juniِ2019),ِh.ِ329. 
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hanya memberikan ketegasan pada pekerja tetapi juga pada perusahaan 

tersebut bahwa harus sesuai dengan aturan yang ada yang mana 

memberikan perlindungan pada masa kerja,kesehatan,dan lain lain sesuai 

aturan di perjanjikannya pada saat mulai bekerja. Selama para pekerja 

kontrak masih belum mengetahui keberadaan perlindungan hukum yang 

di berikan padanya, maka Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada 

PDAM Kota Makassar dikatakan tidak memenuhi kewajibannya dalam hal 

memberikan Perlindungan Hukum terlabih pada bagian masa kerja. 

b. Meski Peraturan mengenai Tenaga Kontrak pada PDAM Kota Makassar 

telah di sesuai yang ada dalam UU KETENAGAKERJAAN namun seperti 

yang di ketahui bahwa UU tersebut telah di lakukan revisi yang menjadi 

UU CIPTAKER namun PDAM Kota Makassar belum berevolusi kembali 

dengan peraturan terbaru tersebut, jadi perlu adanya pembaruan 

peraturan akan hal tersebut mengingat pentingnya membahas perjanjian 

kontrak pada perekrutan tenaga kontrak. Pemerintah berkewajiban 

untuk menyoroti dan memperhatikan kembali bagaimana regulasi hukum 

terbaru itu di implementasikan di dalam perusahaan tidak hanya menjadi 

regulasi semata,dan pemberlakuan nya tetap berjalan dengan optimal, 

dengan pemenuhan perlindungan bagi para pekerja kontrak serta juga 

para pekerja kontrak memberikan yang terbaik pada perusahaan 

tersebut, terkhusus pada PDAM Kota Makassar. 

c. Pengimplementasian Perlindungan Hukun Pekerja Kontrak terlebih 

dalam hal masa kerja sering mengalami kendala saat perlindungan 
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Hukum itu hendak di berikan, Di antaranya seperti masa kerja yang mana 

di dalam perjanjian kerja sesuai aturan UU KETENAGAKERJAAN yang 

masih menjadi regulasi di PDAM Kota Makassar, mengenai perpanjangan 

tenaga kerja kontrak maksimal 3 tahun dan hal itulah banyak yang tidak 

di tunaikan oleh perusahaan. Dan juga juga pada pasal 59 dan turunannya 

pada PP NO 35 Tahun 2021 yang telah mengalami perubahan dari UU 

KETENAGAKERJAAN menjadi UU CPTAKER yang mana pada masa kerja 

pekerja kontrak di dalam perjanjiannya hanya melakukan perpanjangan 

maksimal 5 tahun kontrak dan juga masih belum di tunaikan oleh 

perusahaan. Dengan hal inilah maka pelaksanaan dari regulasi perlu 

untuk di tinjau kembali agar tercipta ya hubungan kerja yang baik sesuai 

dengan kesepakatan. 

d. Kurangnya keberhasilan perlindungan hukum pekerja kontrak pada 

PDAM Kota Makassar dapat di kaitkan dengan kurangnya anggaran dan 

unsur politik yang ada di dalamnya, yang mana seperti hasil temuan 

penulis bahwa realitasnya perusahaan tidaj dapat di pungkiri hal hal 

demikian terlebih lagi PDAM adalah naungan BUMD yang mana hak 

preogratif di berikan pada direksi. Juga jika membahas mengenai 

perlindungan Hukum pekerja kontrak maka hal yang paling utama adalah 

bagaimana UU itu sendiri memberikan perlindungan yang jelas bagi 

seluruh pekerja. 

Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT sangat penting guna 

melindungi hak-hak pekerja. Secara yuridis dalam memberikan 
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perlindungan bahwa setiap pekerja berhak memiliki kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak 

tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama termasuk 

mendapatkan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas. 

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan 

bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan berikut : 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

2. Moralitas dan kesusilaan; dan  

3. Perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama. 

Bila kita ambil sebagai contoh, “kepastian hukum”, maka 

sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke 

samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan 

itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai 

kegunaan bagi masyarakatnya,Kehadiran hukum sebagai himpunan 

kaidah untuk mengatur kehidupan agar tercipta keteraturan, 

kesimbangan dan ketenteraman. Hukum ditegakkan bila dalam 

interaksi sosial baik antar pribadi maupun antara satu kelompok 

dengan kelompok lainnya terjadi benturan atau konflik dan tidak bisa 

diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan melalui jalur lobbi 

atau musyawarah.48 

 

 
48 Buku Ahkam Jayadi.(2022). Legalitas Spirituak Dalam Penegakan Hukum. Bandung. 

INDIE PRESS. Hal 44 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mempertimbangkan semua yang telah di bahas 

sebelumnya,bab ini akan menjadi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang 

dibuat berdasarkan jenis atau sifat dan kegiatan pekerjaannya akan 

selesai dalam jangka waktu tertentu dan bukan untuk pekerjaan yang 

kegiatan pekerjaannya terus menerus dilakukan dan bersifat tetap. 

Aturan hukum perlindungan hukum pekerja kontrak pada PDAM Kota 

Makassar telah dijalankan sesuai regulasi pada UU NO 13 TAHUN 

2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 59 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 
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2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau 

diperbaharui. 

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 

hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun. 

Namun perlu di ketahui bahwa PDAM Kota Makassar belum 

memperbarui Aturan Hukum Pekerja Kontrak yang mana realitas 

aturan hukum tentang perlindungan pekerja kontrak dalam aturan 

perpanjangan masa kontrak masih belum terlaksana dengan baik, 

yang manu aturan hanya menjadi pajangan semata, beberapa hanya 

menganggap salah satu proses yang perlu dilewati dalam membuat 

perjanjian kerja tidak menjadikan nya sebagai pedoman dalam 

mendapatkan keadilan. Juga pada praktiknya masih terdapat 

ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja khusus nya 

di PDAM Kota Makassar dengan ketentuan Undang-Undang Cipta 

Kerja yang berlaku. 

2. Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Makassar masih belum terlaksana dengan 

baik sebab masih tertinggal dengan regulasi yang baru. PDAM hanya 

berfokus pada regulasi yang lama yang juga tidak berjalan 
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sebagaimana yang di harapkan, upaya upaya yang diharapkan 

dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan yang 

kemudian diberikan kepada pekerja untuk tetap menjaga 

kesejahteraan dan memenuhi hak hak yang mesti di dapatkan para 

pekerja itu masih menjadi angan semata. Tetapi pada bagian 

pengupahan sudah sesuai dengan standar UMP dan pekerja kontrak 

sudah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

B. Saran 

1. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada Regulasi 

Hukum yang dibuat agar tidak hanya sebatas menjadi aturan yang 

tanpa adanya implementasi yang jelas akan cakupannya . Kemudian 

Para Direksi juga diharapkan agar lebih pro aktif dalam memberikan 

masukan serta informasi mengenai upaya upaya pemenuhan hak yang 

guna menyejahterakan para pekerja maupun pekerja kontrak dalam 

hal jenis pekerjaan,batas waktu pekerjaan, serta perpanjangan masa 

kerja pada perusahaan tanpa adanya diskriminasi pihak tertentu. 

2. Pekerja juga harus paham mengenai ketentuan hukum pekerjaan yang 

ia lakukan serta bagaimana upaya pekerja mengulik berbagai 

informasi mengenai pemenuhan hak atas dirinya, tidak semata hanya 

menandatangani perjanjian kerja, tetapi betul paham akan apa yang 

hendak ia lakukan serta memahami bagaimana bentuk perlindungan 

hukum yang di berikan oleh perusahaan, jadi jika pekerja kontrak 

merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak diberikan 
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perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku pekerja dapat 

menyuarakan hak-hak nya sebagai pekerja dan dapat melaksanakan 

kewajibannya dengan baik serta dapat meningkatkan 

produktivitasnya agar perkembangan ekonomi negara menjadi lebih 

baik. 
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